
 

 
 

PEMAHAMAN MASYARAKAT MBOJO TERHADAP RITUAL  

TOHO DORE DAN IMPLIKASINYA DALAM PENANAMAN  

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DI DESA MELAYU  

KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA 

 

 

 

Skripsi 
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar 
Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Agama Islam  

pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Alauddin Makassar 

 
 

Oleh: 
 

FEGI KUSMAWATI 
NIM: 20100121001 

 
 
 
 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2025



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Fegi Kusmawati 

NIM    : 20100121001 

Tempat, Tanggal Lahir : Melayu, 01 Mei 2004 

Jurusan   : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas    : Tarbiyah dan Keguruan 

Alamat  : Samata, Somba Opu, Gowa 

Judul    : Pemahaman Masyarakat Mbojo terhadap Ritual 

Toho Dore dan Implikasinya dalam Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa 

skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti 

bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, 

sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya 

batal demi hukum. 

       Samata, 10 Maret 2025 

       Penyusun, 

        

 Fegi Kusmawati 

                                                                           NIM: 20100121001 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 



 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 
ُ
حَمْد

ْ
ل
َ
ِ ا

ّ
  لِِل

َ
نَ وَعَلَ مُرْسَلِي ْ

ْ
بِيَاءِ وَال

ْ
ن
َ ْ
فِ الْ َ شْْ

َ
 أ

َ
مُ عَلَ

َ
لَ  وَالسَّ

ُ
ة
َ
لَ نَ وَالصَّ مِي ْ

َ
عَال

ْ
رَبِّ ال

نَ  جْمَعِي ْ
َ
لِهِ وَصَحْبِهِ ا

ٰ
  ،ا

ُ
ا بَعْد مَّ

َ
  : ا

Puji syukur atas kehadirat Allah swt. yang telah memberikan nikmat 

kesempatan, kesehatan dan kemudahan pada penyusunan skripsi yang 

berjudul “Pemahaman Masyarakat Mbojo terhadap Ritual Toho Dore dan 

Implikasinya dalam Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Desa 

Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”. Selawat dan salam 

senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah saw. kepada para 

sahabat, sahabiyah, tabi’in, dan orang-orang yang senantiasa beriman hingga 

takdir berlaku atas diri mereka. 

Dalam proses penyelesaian skri ipsi, penyusun telah berusaha 

semaksimal mungkin untuk mengerjakannya. Skripsi ini disusun guna salah 

satunya  memenuhi saliah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana. Dengan 

demikian penyusun menyampaikan terima kasih sedalam-daliamnya kepada 

yang terkasih, Ayahanda Jubli dan Ibunda Jahara atas segala doa yang tidak 

pernah putus kepada anaknya serta motivasi yang selalu diber iikan sehingga 

sampaii pada tahapan ini.  

Penyusun menyadar ii bahwa dalam piroses penyelesaian stud ii hingga 

mencapaii tingkat tertiinggi pendidikan for imal, khususnya dalam 

penyelesaiian skripsi peneliitian ini, telah meli ibatkan banyak p iihak, maka dar ii 

itu peinyusun menyampaikan uca ipan terima kasiih kepada: 

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., Rektor UIN Alauddin Makassar 

beserta Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., Wakil 

Rektor II, Dr. H. Andi Aderus Lc., M.Ag., Wakil Rektor III, Prof. Dr. H. 

Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd., dan Wakil Rektor IV, Prof. Dr. H. 



iv 
 

 
 

Muhammad Amri, Lc., M.Ag., yang telah membina dan memimpin UIN 

Alauddin Makassar menjadi tempat bagi peneliti untuk memperoleh ilmu 

baik dari segi akademik maupun non akademik. 

2. Dr. H. A. Achruh AB Pasinringi., M.Pd.I., Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar, Wakil Dekan I, Dr. H. Muh Rapi, M.Pd., 

Wakil Dekan II, Dr. M. Rusdi T.,  M.Ag., dan Wakil Dekan III, Dr. Ridwan 

Idris,  S.Ag., M.Pd., yang telah membina penyusun selama proses 

penyelesaian masa studi. 

3. Dr. H. Syamsuri, S.S., M.A. dan Dr. Muhammad Rusmin B., M.Pd.I., Ketua 

dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar 

yang telah memberikan petunjuk dan arahannya selama penyelesaian 

kuliah. 

4. Dr. Nuryamin., M.Ag. dan Dr. H. Syamsuri, S.S., M.A., pembimbing I dan II 

yang telah bersedia dan bersabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

dalam membimbing dan mengarahkan penyusun dari awal hingga 

selesainya skripsi ini. 

5. Dr. H. La Ode Ismail Ahmad., M.Th.I. dan Dr. Muhammad Rusmin B., 

M.Pd.I.,  penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan, koreksi 

dan pengetahuan baru dalam penyusunan skripsi ini, serta membimbing 

penyusun sampai tahap penyelesaian. 

6. Muhide S.Ag., selaku Kepala Desa Melayu yang telah memberikan izin dan 

informasi yang rinci terkait kondisi masyarakat di Desa Melayu sekaligus 

sebagai narasumber. 

7. Sudirman Tayeb, Sudirman S.Pd, dan Mihrali S.H sebagai tokoh-tokoh 

penting di Desa Melayu yang telah memberikan saran, ilmu baru, serta 



v 
 

 
 

meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber sekaligus mmberikan 

informasi yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian penelitian ini. 

8. Siti Marna sebagai keturunan Parafu Sori Jo yanig telah meiliuangkan 

waktunya uintuik menjadi na irasumber se ikaligus mmberikan iiinformasi 

yang sangait beirmanfaat dailam penyelesaiian peneliitian inii. 

9. Kepada adikku tersayang Ihsan Bimantara atas segala doa serta mot iivasi 

yang selalu diberikan sehingga sampaii pada tahapan ini. 

10. Kepada saudariku Dila Nur Afnie Rihadi Putri, S.Pd. yang telah 

mendampingi, mendoakan, memotivasi, dan memberi semangat selama 

masa penyusunan skripsi. 

11. Kepada kakanda Aisyah Maulidatul Haq, S.H., M.H, Syafrullah, S.Pd., M.Pd, 

Muhammad Muhaimin, S.Pd., M.Pd, yang teliah membantu, memberiikan 

arahan serta member iikan semangat sehiingga penulis dapat 

mienyelesaikan skriipsi ini. 

12. Untuk bestie seperjuangan saya atas nama Rabiatul Adawiyah, Nur Aulia 

Rahmania, Nur Atika, Nur Nadirah yang teliah membantu dal iam 

menyelesaiikan penyusunan skriipsi dengan memberiiikan dukungan, do’a, 

saran dan menjadii tempat berbag ii keluh kesah se ilama penyusunan 

skriipsi. Terkhusus kepada Rabiatul Adawiyah y iang setia mendampingi 

selama proses penelitian. 

13. Para Akhwati fillāh LKA MPM UIN Alauddin Makassar yang sudiah 

mendukung dian mendoakan aga ir kemudahan sel ialu diberikan da ilam 

penyusunan skriipsi ini . 

14. Teman-tieman seperjuangan d ii Jurusan Pendidikan Aigama Islam 

angkaitan 2021 tanpa terkecuali, kihusus kepada tieman-teman 

mahasiiswa jurusan PAI A yanig telah banya ik membantu da in memberikan 



vi 
 

 
 

pengailaman serta ke inangan yang tiidak akan pernah ter ilupakan kepada 

penyiusun selama menjalan ii perkuliahan dii UIN Alauddiin Makassar. 

15. Teman KKN-PLP Terintegrasi Angkatan 01 Desa Buring Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang yang memberikan semangat dan do’a 

selama penyusunan skripsi. 

16. Seluruh piihak yang t iidak dapat penyus iun sebutkan n iamanya satu 

piersatu yang te ilah banyak memberi ikan bantuan, baiik bersifat mori il dan 

materiil kepada penyuisun selama kul iiah hingga penyusunan skr iipsi ini.  

17. Terakhiir untuk diiri saya sendirii yang sudah mampu berjuang hiingga bisa 

menyelesaiikan skripsi, bertaihan sampai saa it ini untuk b iisa menggapai 

tujiuan dan haraipan orang t iua untuk menyelesaiikan studi d ii Jurusan 

Pendiidikan Agama Isla im serta semo iga bisa mencapaii hal yanig lebih 

tinggii lagi, āmīn. 

 Penyusuin menyadari bahwia skripsi inii masih jauih dari kaita 

sempurna. Oleh k iarena itu, peniyusun berharap a ikan saran da in kritik demii 

kesempurnaa in skripsi iini. 

Samata, 10 Maret 2025 

Penyusun, 

 

 

Fegi Kusmawati 

                                                                            NIM: 20100121001 



 
 

vii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL ………………………………………………………………….………… i 

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

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

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

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

ABSTRAK …………………………………………………………………………………………… ix 

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

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

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ............................................................. 10 
C. Rumusan Masalah .................................................................................................... 13 
D. Kajian Pustaka ........................................................................................................... 13 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ...................................................................... 18 

 
BAB II TINJAUAN TEORETIS ………………………………………………………………. 20 
 

A. Pengertian Pemahaman  ........................................................................................ 20 
B. Ritual Toho Dore ....................................................................................................... 23 
C. Tradisi dan Budaya Mbojo  ................................................................................... 24 
D. Nilai-Nilai Pendidikan Islam …………………………………………………….….. 29 

 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ……………………………………………………. 31 
  

A. Etika Penelitian  ........................................................................................................ 31 
B. Jenis dan Lokasi Penelitian  .................................................................................. 32 
C. Pendekatan Penelitian ............................................................................................ 34 
D. Sumber Data ............................................................................................................... 34 
E. Metode Pengumpulan Data .................................................................................. 36 
F. Instrumen Penelitian .............................................................................................. 38 
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data ............................................................. 39 
H. Pengujian Keabsahan Data ................................................................................... 40 

 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................................ 43 
 

A. Pemahaman Masyarakat Desa Melayu terhadap Ritual Toho Dore ..... 43 

B. Bentuk dan Makna Ritual Toho Dore  ............................................................... 53 
C. Implikasi Ritual Toho Dore dalam Menanamkan Nilai-Nilai  

Pendidikan Islam  ..................................................................................................... 63 



viii 
 

 
 

 
 
 
BAB V PENUTUP …………………………………………………………………………….….. 67 
 

A. Kesimpulan ................................................................................................................. 67 
B. Implikasi Penelitian ................................................................................................. 68 

 
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………….. 70 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..........................................................................................  73  

RIWAYAT HIDUP.….……………………………………………………………………………  79



 
 

ix 
 

ABSTRAK 

Nama   : Fegi Kusmawati 

NIM   : 20100121001 

Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 
Judul   : Pemahaman Masyarakat Mbojo terhadap Ritual Toho 

   Dore dan Implikasinya dalam Penanaman Nilai-Nilai 
  Pendidikan Islam di Desa Melayu Kecamatan Lambu 
  Kabupaten Bima 

 
 
Skripsi ini bertujuan untuk membahas pemahaman masyarakat Mbojo 

terhadap ritual toho dore dan implikasinya dalam penanaman nilai-nilai 
pendidikan Islam di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pemahaman 
masyarakat Mbojo di Desa Melayu keacamatan Lambu Kabupaten Bima 
terhadap ritual toho dore?; 2) Bagaimana bentuk dan makna ritual toho dore 
pada masyarakat Mbojo di Desa Melayu keacamatan Lambu Kabupaten 
Bima?; 3) Bagaimana implikasi ritual toho dore dalam penanaman nilai-nilai 
pendidikan Islam di Desa Melayu keacamatan Lambu Kabupaten Bima?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenlogi yang dilakukan 
di Desa Melayu keacamatan Lambu Kabupaten Bima dengan teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat Desa Melayu 
memahami bahwa ritual toho dore merupakan implementasi dari 
kepercayaan terhadap Makakamba Makakimbi yang dilakukan dengan 
membawa sesajen untuk dipersembahkan kepada para roh yang mendiami 
tempat yang dianggap memiliki kekuatan supernatural. Namun 
kenyataannya melakukan ritual ini tidak mendaatangkan maslahat kecuali 
menjerumuskan kepada kesyirikan, sehingga sebagian besar masyarakat 
tidak lagi melakukan dan meninggalkannya. (2) Bentuk-bentuk ritual toho 
dore yang dimaksud ialah bentuk permintaan dari yang berhajat, diantaranya 
meminta keselamatan, kehamilan, jodoh, tambahan rezeki dan berbagai 
permintaan lainnya. Selain berbentuk permintaan, ritual ini juga dilakukan 
dengan niat untuk berziarah kepada roh para leluhurnya, khusus dilakukan 
oleh keturunannya. Setiap bentuk hajat memiliki prosesi ritual dan sesajen 
yang sama, yang membedakannya hanya terletak pada doa yakni sesuai 
keinginan. Setiap prosesi dan bahan-bahan sesajen tentunya memiliki makna 
dan tujuan mendalam yang melatarbelakanginya. (3) Implikasi ritual toho 
dore terhadap penanaman nilai-nilai pendidikan Islam di Desa Melayu tidak 
terdapat dampak positif karena bertentangan dengan syariat, kecuali bagi 
para pengkaji Islam. Terdapat dampak negatif yakni merusak akidah dan 
menjerumuskan kepada perbuatan sia-sia dan kesyirikan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan edukasi kepada 
seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat Desa Melayu yang masih 
melakukan ritual toho dore. Kemudian dapat dijadikan referensi dan bahan 
kajian untuk disyiarkan dalam rangka memberantas krisis akidah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesiia merupakan niegara yang meniunjukkan keane ikaragaman 

kondiisi geografis dan ciorak kehidupan serta si ifat masyariakat yang multii 

etnis. Cor iak dan sifat mas iyarakat yang ma ijemuk merefleksikan a itau 

menceritakan begiitu banyak ragam ke ibudayaan dan tradiisi yang tersebar dii 

seluruh Iindonesia.1 Selain itu, Indonesiia juga termasuk salah satu negara 

yang amat luas dan kaya akan keberagaman suku, budaya, tradisi serta adat 

istiadat dengan berbagai macam keuni ikan dan ciri khasnya masiing-masing. 

Keberagaman yang ada pada masyarakat merupakan sunatullah, hal 

ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Hujurat/49: 13.  

 
َّ
وْا ۚ اِن
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Terjemahnya:  

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian semua 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah 
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.2 

Dalam tafsir al-Misbah menjelaskan tentang makna dari penggalan 

ayat: 

وْا
ُ
عَارَف

َ
لَ لِت ىِٕ

ۤ
بَا
َ
ق عُوْبًا وَّ

ُ
مْ ش

ُ
ك
ٰ
ن
ْ
 وَجَعَل

Kata ب
ْ
عُؤ

ُ
 adaliah bentuk jamaik dari kata (sya’b). Kata iini (syu’ b) ش

digunakan uintuk menunjuk k iumpulan dari sek iian قبيلة (q   lah) yang biasa 

diiterjemahkan suku yanig merujuk kepada s iatu kakek. Q   lah/suku piun 

                                                           
1H.R. Warsito, Antropologi Budaya (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 94. 
2Kementrian Agama RI, Qur’ n Asy-Syif  ’ H f l n Terjem h d n T jwid Berw rn  

Metode Tikrar (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h. 847. 
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terdiri darii sekian banya ik kelompok keluargia yang dinamiai عمارة (‘imārah), 

dan yanig ini terdirii lagi dari seki ian banyak ke ilompok yang diniamai بطن 

(bathn). Di ba iiwah bath nada sekian فخذ (fakhdz) hiingga akhirnya sampa ii 

pada himpunain keluarga ya ing terkecil. Terliihat dari pengguna ian kata sya’b 

baihwa ia bukian menunjuk ke ipadaa pengertian baingsa sebagaimana 

dipahiami dewasa iini. Memang, paha im kebangsaan peirtama kali m iuncul dan 

berkemibang di Ero ipa pada aba id XVIII M dan bar iu dikenal umiat Islam se ijak 

masuknya N iapoleon ke Me isir akhir aba id XVIII itu. Namun, i ini bukan be irarti 

bahwa pahaim kebangsaan dala iim pengertian modern tidak dise itujui oleh al-

Qur’an. Buikan di sini temipatnya menguriaikan hal iitu.3  

Kemudian piiada kata تعَاَرَفوُْا (ta’ārafu  ) terambil dari katia عرف (‘arafa) 

yang bera irti mengenal. Paitron kata ya ing digunakan ayiat ini menga indung 

makna timibal balik. Dengan de imikian, ia ber iarti saling men igenal. Semakin 

kuiat pengenalan sat iu pihak keipada yang lainniya, semakin ter ibuka peluang 

untuik saling memiberi manfaat. Karen ia itu, ayat diaitas menekankan perl iunya 

saling mengienal. Perkeinalan itu dibut iuhkan untuk salinig menarik pel iiajaran 

dan pengalaman pihak laiin guna meniingkatkan ketakwaan keipada Allah 

yang damipaknya tercermin pa ida kedamaian dani kesejahteraan hid iup 

duniawi dian kebahagiaan ukhirawi.4 

iJadi, pembentukan kepribadian masyarakat di suatu tempat sangat 

dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dianut dan 

mendarah daging di dalam diri-diri masyarakat tersebut. Selain it iu, nilai-nilai 

budaya seirta sejar iah juga menja idi salah satu fak itor utama ya ing mendorong 

                                                           
3M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’ n, jilid 12, 

(Tangerang: PT Lentera Hati, 2021), h. 617. 
4M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’ n, h. 617-

618.M. 
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terciptanya kepribadian, jati diri serta watak bangsa dengan berbagai variasi 

dan kelebihannya. 

Diantara salah satu yang menjadi ciri khas serta daya tarik bumi 

Nusantara yaitu dengan adanya corak pesan dan makna yang direalisasikan 

dalam bentuk tradisi lokal yang sudah menyebar di berbagai penjuru 

Nusantara yang sudah pasti menjadi daya tarik tersendiri dari kekayaan 

budaya bangsa.5 Adapun salah satu kekayaan Nusantara adalah dengan 

adanya kepercayaan masyarakat di berbagai daerah dengan 

keanekaragamannya. Kepercayaan ini diyakini secara turun-temurun dari 

nenek moyangnya, kemudian masih diakui dan diterapkan sampai sekarang. 

Setiap daerah memiliki warisan budaya masing-masing yang memang 

tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Nilai-niliai budaya yanig syarat 

dengian makna dan artii merupakan mahiakarya yang luiar biasa ind iah dan 

mengaguimkan yang hairus diwariskan d ian dipelajari a igar jati diri ibangsa 

tetapi harum dan be irmartabat, bermiacam adat is itiadat di setia ip daerah tiidak 

haniya unik namun me imbentuk khasanah, ka irakter, dan pola pi ikir 

manusianya yangi berbudi lulur, goto ing-royong, santuin dan berkeprib iadian.  

Menurut Davidson sebagaimana yang dikutip dalam jurnal yang 

ditulis Agus Dono Karmadi, bahwasanya warisan diartikan sebagai produk 

atau haisil budaya fisiiik dari tradisi-tradisi yang iberbeda da in prestasi-pirestasi 

spirituail dalam be intuk nilai dari imasa lal iu yang menjiadi elemen pok iok 

dalam jati diri suatu kelompiok atau b iangsa.6 Jadi, fiaktor-faktor yiang 

melahirkan wairisan budaya ial iah budaya fisiki (tangible) dani nilai budiaya 

                                                           
5Gunawan Monoharjo, dkk, Seni Tradisional Kekayaan Budaya yang Tiada Tara 

(Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 14. 
6Agus Dono Karmadi, "Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya 

Pelestariannya", Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 
(2018), h. 1. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/budaya-lokal-sebagai-
warisan-budaya-dan-upaya-pelestariannya/. (Diakses 1 November 2023). 
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(intangible) yang ada pada masa lalu. Kemudian, budaya-budaya yang ada 

pada masa lalu ini lahir dan terangkat dari budaya lokal yang ada di 

Nusantara. 

Budaya Liokal adalah b iudaya yang beirkembang di daera ih-daerah da in 

merupakan miliik suku-sukiu bangsa di wilayah Nusantaria Indonesia. Budiaya 

lokal hidup dan berkembiang di masiiing-masing daerah atau suku baingsa 

yang ada di seluriuh Indonesia. Kieberagaman dalaim budaya Indionesia 

tercermin piada ba igian budiayai-budaya lokal yiiang berkem ibiang di 

masyarakat. Keragiaman tersebut itidak saja terdapat se icara internal, tet iapi 

juga karenia penigaruh-peingaruh yang miembeintuk suatu kebuda iyaan. 

Kebanggaian bangsa Indoneisia akan budaya iyang beranekia ragam sekaligu is 

mengundanig tantangan bagii seluruh rakyait untuk memper itahankan budaya 

loikal agar tiidak hilang ataiupun dicuri oleih bangsa la iin.7 Salah sat iu budaya 

yang masiih dipertahankan oileh masyarakat saiimpai sekarang ini adalah 

budaiya lokal yanig ada di dana iMbojo (daerah Bima) yaing masih teta ip eksis 

dain melekat d ii kalangan masiyarakat Mbojo. Hal inii dikarenakan bu idaya 

tersebut terus dilestarikan dan diterapkan oleh sebagian masyarakat yang 

masih mempercayainya secara turun-temurun yang kemudian menjadi 

warisan.  

Suku Mboijo adalah sukiu yang paliing besar diaintara suku-suku laiin 

yang adia di daerah Biima. Adapun kepericayaan masyarakat diana Mbojo 

(Bima) pra Iislam tidak beda jau ih dengan daerah-daierah lain ya ing berada di 

wilayiah Indonesia. Pada umiumnya di Indonesiia menganut sisitem 

kepercayaan aniimisme dan diniamisme. Kepercayaan animisme yakn ii 

                                                           
7Nella Khoirina, "Pentingnya Pemahaman Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam 

Pendekatan Konseling Humanistik", Prosiding SNBK, (2018), h. 261. 
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK. (Diakses 3 November 2023). 
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kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh, sedangkan kepercayaan 

dinamisme menganggap bahwa semua benda dan makhluk mempunyai 

kekuatan gaib. Kepercayaan ini bukanlah kepercayaan asli melainkan suatu 

nama dalam ilmu pengetahuan. Masyarakat lokalitas dana Mbojo (Bima) 

sendiri biasa menyebut kepercayaan tersebut  dengan istilah “Makakamba” 

dan “Makakimbi”.8 Pada masa pra Islam, kepercayaan terhadap Makakamba 

Makakimbi ini telah dianut oleh semua kalangan masyarakat yang ada di 

dana Mbojo (Bima), salah satunya di Desa Melayu kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima. 

Dalam kepercayaan Makakamba, masyarakat Mbojo meyakini bahwa 

ada kekuatan gaib yang bersifat baik maupun jahat yang bersumber dari 

benda-benda yang dianggap keramat. Benda-benda tersebut apabila dipakai 

dan dirawat maka akan dapat memberikan perlindungan dari bahaya yang 

mengintai dan meningkatkan kekuatan orang yang memakainya. Jika benda 

tersebut hilang atau sudah tidak dipakai lagi, maka akan mendatangkan 

bahaya. Adapun sebab lahirnya kepercayaan Makakamba berawal dari 

masyarakat yang masih dalam taraf kehidupan primitif, mereka selalu 

tunduk dan menghambakan diri terhadap alam, sehingga dapat dikatakan 

bahwa manusia telah gagal dalam mencari dan menemukan sumber 

kebenaran yang sesungguhnya. 

 
ُ
جِد

َ
 ت
َ
 وَلَ

ۗ
لِهِمْ ىِٕ
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ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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Terjemahnya:  
Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari 
belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan 
mendapati kebanyakan mereka bersyukur.9 

 

                                                           
8M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950 (Bogor: CV 

Binasti, 2008), h. 35. 
9Qur’an Web, “Qur’an Kemenag”, (2022). https://quran.kemenag.go.id/quran/per-

ayat/surah/7?from=1&to=206. (Diakses 12 Februari 2025). 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206
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Adapun tafsiran QS al-A’raf ayat 17 dalam tafsir Jalalain adalah 

sebagai berikut: 

Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari 

belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, maksudnya dari segala penjuru, 

kemudian aku halang-halangi mereka untuk bisa menempuh jalan-Mu itu. 

Akan tetapi Ibnu Abbas memberikan penafsirannya, bahwa iblis tidak akan 

dapat mendatangi mereka dari arah atasnya hal itu supaya ia jangan 

menghalang-halangi jalan antara hamba dengan rahmat Allah swt. dan 

engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur" yakni 

beriman.10 

Adapun tafsir dari ayat diatas menurut Ibnu Katsir ialah Allah Swt. 

menceritakan bahwa setelah Dia memberikan masa tangguh kepada iblis 

sampai hari mereka dibangkitkan, dan setelah iblis terikat dengan janji itu, 

maka mulailah ia bersikap ingkar dan melampiaskan dendamnya.11 Adapun 

tafsiran dari Wahbah az-Zuhaili ialah, kemudian aku akan mendatangi 

mereka dari setiap arah untuk menyesatkan dan membuat mereka bingung 

di akhirat. Lalu Engkau akan mendapati kebanyakan manusia tidak 

bersyukur kepadaMu atas nikmatMu, dan tidak menaati perintahMu. Ini 

adalah anggapan dan sangkaan Iblis.12 

Selain dari kepercayaan yang telah diuraikan di atas, masyarakat 

Mbojo juga menganut kepercayaan yang dikenal dengan istilah “Makakimbi”. 

Makakimbi adalah istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat Mbojo yang 

                                                           
10Tafsir Web, “Tafsir Jalalain Indonesia”, (2017). 

https://tafsirjalalainindonesia.blogspot.com /2017/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-16-17-18-
19-20.html. (Diakses 10 Februari 2025). 

11Tafsir Web, “Surah al-A’raf ayat 17”. https://tafsirweb.com/2471-surat-al-araf-
ayat-17.html. (Diakses 3 Maret 2025). 

12Tafsir Web, “Surah al-A’raf ayat 17”. https://tafsirweb.com/2471-surat-al-araf-
ayat-17.html. (Diakses 3 Maret 2025). 

https://tafsirweb.com/2471-surat-al-araf-ayat-17.html
https://tafsirweb.com/2471-surat-al-araf-ayat-17.html
https://tafsirweb.com/2471-surat-al-araf-ayat-17.html
https://tafsirweb.com/2471-surat-al-araf-ayat-17.html
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sedikit mirip dengan kepercayaan animisme yang meyakini bahwa setiap 

benda ataupun tempat, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa 

mempunyai roh, seperti pohon besar, pesisir pantai, gunung, laut yang dalam 

dan serta mata air. Selain itu, ada beberapa roh yang sangat ditakuti dan 

dihormati, seperti roh para Ncuhi dan Sangaji dan roh dari Parafu. Adapun 

roh Ncuhi dan Sangaji disebut dengan istilah Dou woro yang selalu menetap 

di tempat yang sama, sedangkan Parafu merupakan roh-roh dari nenek 

moyang.  

Orienitasi dari padia kepercayaan Maikakimbi adalah meinjalin 

hubungian baik dengan rioh-roh yang ditakuti dain dihormati, maka i dari itu 

mereka berusaha mieyenangkan hati piara roh. Sebiagai pemimpin Nicuhi 

berperan besair dalam menijalin hubungian dengan roh-iiroh nenek moyang, 

pada saiat-saat terteniitu Ncuhi bersama masyarakat me ingadakan upacara 

penyembiahan yang dikienal dengan isitilah “toho dore” deingan 

mempersiembahkan sesajen yaing terdiri dari heiwan, berbagai jienis makanan, 

kue, wangii-wangian dan juiga buniga, dan diiiringi dengan pe imbacaan 

mantra.13 Sampai sekarang, ritual toho dore masih diadakan oleh sebagian 

masyarakat yang meyakininya.  

Menurut Koderi sebagaimana yang dikutip dalam jurnal yang ditulis 

oleh Hesni, dkk, bahwasanya upacara ritual adalah upacara yang berkaitan 

dengan kepercayaan terhadap kekuatan gaib biasanya dilakukan pada 

waktu-waktu tertentu seperti suran, sadranan (keyakinan), sedekah laut, dan 

sedekah bumi.14 Setiap ritual yang diadakan tentu memiliki fungsi yang 

berbeda-beda, tergantung dari hajat seseorang yang melakukannya, akan 

                                                           
13M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950, h. 40. 
14Hesni, dkk, "Ritual Popanga Pada Etnik Muna", Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, 

vol 2. no. 1 (2019), h. 24. http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani/article/view/608. 
(Diakses 3 November 2023). 
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tetapi tujuannya sama yaitu memohon kepada Tuhan agar diberikan 

pertolongan dan keselamatan. Kemudian, dalam upacara toho dore 

diperlukan juga adanya suatu media sebagai perantara manusia dengan roh 

atau Parafu yakni komunikasi dalam ritual toho dore, yang akan dipandu oleh 

seorang Sando15 (orang pintar yang diyakini memiliki ilmu gaib berupa 

kemampuan dapat berkomunikasi langsung dengan para Dou woro dan 

Parafu). 

Setelah sekian lama masyarakat Mbojo memeluk kepercayaan 

terhadap Makakamba Makakimbi, Islam mulai masuk di daerah Bima. 

Namun, kapan agama Islam masuk dan berkembang di Bima belum dapat 

ditentukan secara pasti, namun dari berbagai informasi dalam historigrafi 

tradisional sumber asing bahwa islamisasi berlangsung secara damai melalui 

kontak dagang, dakwah dan perkawinan,maupun dengan kekuatan senjata 

atau peperangan. Bima muncul dan berkembang sebagai pusat kekuasan 

Islam sekitar abad ke-17, ketika raja Bima yang ke-15 memeluk agama Islam 

yaitu Sultan Abdul Kahir. Sebagai pusat kekuasaan Islam, Bima kemudian 

tumbuh dan berkembang, mencapai puncak kejayaan pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Khair Sirajuddin dan Sultan Nurudin. Ketika itu 

datang atau didatangkan ulama-ulama dari berbagai pelosok Nusantara 

untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat 

Bima.16 

Adapun hasil observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti, 

terdapat fakta yang menarik di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten 

                                                           
15Sando merupakan istilah atau penamaan oleh masyarakat Mbojo yang dijadikan 

sebagai gelar.   
16Tawalinuddin Haris, “Masuknya Islam dan Munculnya Bima sebagai Pusat 

Kekuasaan Islam di Kawasan Nusa Tenggara”, Jurnal Lektur Keagamaan, vol 10. no. 1 (2012), 
h. 23.  https://jlka.kemenag.go.id. (Diakses 3 Maret 2025). 

https://jlka.kemenag.go.id/
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Bima, yaitu terdapat beberapa orang atau keluarga yang memiliki keturunan 

Parafu yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang merupakan keturunan 

langsung dari Waro ra Suri yang diyakini memiliki keturunan Parafu yang 

ada di Sori Jo. Sori Jo adalah salah satu tempat untuk melakukan ritual toho 

dore. Masyarakat Mbojo terkhusunya di Desa Melayu Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima meyakini bahwa Sori Jo merupakan salah satu tempat yang 

diberkati dan dianggap tempat yang makbul untuk terijabahnya segala doa 

dan harapan, oleh karena itulah mereka mendatangi tempat tersebut dengan 

tujuan agar keinginannya cepat terkabulkan oleh Tuhan. Selain itu, mereka 

juga mendatangi tempat-tempat tersebut hanya untuk sekedar berkunjung 

atau berziarah. Masyarakat Mbojo melakukan ritual toho dore sudah 

berlangsung lama dan masih dilestarikan sampai sekarang. 

Jadi, dari penjelasan di atas calon peneliti menggaris bawahi: (1) 

Bahwa pada dasarnya segala bentuk tradisi, budaya ataupun ritual 

merupakan salah satu kekayaan bangsa yang harus dijaga serta dilestarikan 

selama masih relevan dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. Adapun jika di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak 

sesuai atau menyimpang dari ajaran agama Islam, maka sebagai muslim yang 

taat harus meninggalkan dan menghilangkan segala bentuk tradisi maupun 

ritual tersebut. Begitu pula dengan ritual toho dore, jika di dalam proses 

pelaksanaan ritual ini terdapat bentuk-bentuk kesyirikan yaitu 

menyekutukan Allah seperti berdoa kepada roh-roh para leluhur, 

menganggap keramat suatu  benda dan tempat, memberi sesajen untuk 

makhluk gaib, maka wajib bagi orang Islam untuk menjauhi dan 

meninggalkan perbuatan ini dan semacamnya. (2) Kemudian di tengah 

perkembangan zaman yang cukup drastis, baik dari aspek pengetahuan yang 
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semakin maju, teknologi yang makin kesini semakin canggih, gaya hidup yang 

kebarat-baratan, ternyata masih banyak masyarakat yang meyakini tentang 

hal-hal yang tidak sesuai dengan logika dan gaya hidup orang-orang modern, 

contohnya masih melakukan ritual-ritual seperti toho tore. Sehingga hal 

inilah yang melatar belakangi calon peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “Pemahaman Masyarakat Mbojo 

terhadap Ritual Toho Dore dan Implikasinya dalam Penanaman Nilai-

Nilai Pendidikan Islam di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian adalah serangkaian susunan permasalahan yang 

akan dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga nantinya 

dapat mempermudah calon peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis 

data sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Pemahaman 

masyarakat Mbojo 

Pemahaman yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tentang 

kepercayaan atau keyakinan yang 

dianut oleh suatu masyarakat, 

khususnya pada masyarakat Mbojo 

(Bima), yang di mana mereka 

mengadakan suatu ritual tertentu 

sebagai bentuk pengimplementasian 

terhadap kepercayaannya. Ritual yang 
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mereka lakukan adalah toho dore 

yang merupakan kebiasaan turun-

temurun dari nenek moyangnya. 

Bahkan di era sekarang ini yang di 

mana kita tahu bahwasanya hampir 

setiap orang sudah tidak lagi 

meyakini dan mengadakan ritual-

ritual seperti ini, karena tidak sesuai 

dengan logika mereka. Namun, 

masyarakat di daerah Mbojo (Bima), 

lebih khususnya di Desa Melayu 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, 

justru masih mengadakan ritual 

tersebut sampai sekarang ini. 

2. Toho Dore 1. Ritual Toho dore  

Toho dore adalah upacara ritual 

keagamaan yang dilakukan oleh 

masyarakat Mbojo (Bima), dengan 

tujuan untuk meminta pertolongan 

atau keselamatan kepada Tuhan, di 

mana upacara ritual ini dipimpin 

oleh seorang Sando (orang pintar 

yang diyakini memiliki ilmu gaib 

berupa kemampuan dapat 

berkomunikasi langsung dengan 

para Dou woro dan Parafu).  
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2. Tujuan melakukan ritual toho dore 

Selain untuk meminta 

keselamatan, upacara ritual toho 

dore juga memiliki tujuan lain, 

yakni untuk memenuhi nazar 

seseorang sebagai bentuk 

penghormatan serta ungkapan 

rasa syukur terhadap sesuatu yang 

telah diraihnya.  

3. Ritual toho dore sebagai 

implementasi dari kepercayaan 

terhadap animisme dinamisme. 

Upacara ritual ini merupakan 

wujud dari adanya keyakinan 

terhadap animisme dan dinamisme. 

Pada dasarnya sistem kepercayaan 

animisme dan dinamisme meyakini 

bahwa semua benda dan makhluk 

memiliki roh dan kekuatan gaib 

yang dapat memberikan maslahat 

dan mudarat sehingga dianggap 

keramat, dan tentunya ini 

merupakan salah satu keyakinan 

yang menyimpang dari ajaran 

Islam. Karena di dalam ajaran 

Islam, kita meyakini bahwasanya 
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tidak ada sesuatu apapun yang 

dapat memberikan maslahat 

maupun mudarat kecuali Allah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Mbojo di Desa Melayu Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima terhadap toho dore? 

2. Bagaimana bentuk dan makna ritual toho dore pada masyarakat Mbojo 

di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 

3. Bagaimana implikasi ritual toho dore dalam penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian pustaka, maka peneliti 

menemukan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan rencana 

penelitian. Berikut ada beberapa hasil penelitian yang kaitannya dengan 

dengan judul yang diangkat oleh calon peneliti, diantaranya: 

1. Penelitiian yang dila ikukan oleh Aimisbah Ramly dan i Syarifuddin 

Tundreng yiang berjud iul “Prosesi miakna filosofi m iedia sesajen tr iadisi 

saudara (dainakang) dalam r iitual kakak (kaik ’) suku Biajo di 

Kabupaten Kiolaka”, penelitiian ini menuinjukkan bahwa pr iiosesi tradisi 

saudara (Danakang) dailam ritual kaka ik (K k ’) suku Baijo, 

dilaksainakan dalam bebera ipa tahap atau pros ies dan menggiunakan 

beberaipa media yang b ierasal dari tumbuhi-tumbuhan sebagai s iesajen, 

serta muda ih ditemukan di ten igah masyairakat Bajo yang be irmungkim 

di Kabuipaten Kolaka. Se ilain itu, pada pemiaknaan filosofi me idia 
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sesajen, dite imukan bahwa setiiap media yang diigunakan pada tra idisi 

saudara (Danakang) daliam ritual kakak (K k ’) suku Bajo 

mengiandung makna yanig sangat dala im. Makna filos iofi yang 

terkanidung dalam se itiap media, dap iat dijadikan sebagai cer iminan 

atau pedoiman hidup mas iyarakat suku Bajo seciara khusus, ser ita suku-

sukiu lain yang aida di Nusantara.17  

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji tentang ritual sesajen dengan penggunaan media yang 

secara keselurohannya hampir sama, kemudian penelitian diatas juga 

menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Amisbah Ramly dan Syarifuddin Tundreng diatas 

mengkaji tentang prosesi makna filosofi media sesajen dengan ritual 

yang berbeda dan daerah yang berbeda pula, sedangkan peneliti 

mengkaji tentang pemahaman masyarakat terhadap ritual sesajen 

toho dore. 

2. Penelitian ya ing dilakukan ol ieh Nur Khoilis dan Ariief Sudrajat ya ing 

berjudul “Mak ina tradisi sesa ijen dalam acara i ewoh (stuidi kasus Diesa 

Latsairi, Kecamatan Biancar, Kabupaten Tuiban)”, penelitian iini 

menyiajikan bentuk sesiajen yang diguna ikan dalam me ilakukan tradisi 

serta b iagaimana upaya yan ig dilakukan oleih masyarakat dala im 

mempersembaihkan sesajen. Bany iak kegiatan yanig dapat dikatiakan 

semua mengguniakan sesajen sebagaii tanda perwiujudan rasa s iyukur 

                                                           
17Amisbah Ramly dan Syarifuddin Tundreng, "Prosesi dan Makna Filosofi Media 

Sesajen Tradisi Saudara (Danakang) dalam Ritual Kakak (Kaka’) Suku Bajo di Kabupaten 
Kolaka", Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, vol. 11 no. 2 (2022), 
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3076692. (Diakses 30 Oktober 2023). 
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masyarakat dani hormat terha idap Tuhan dan set iiap ritual ini mem iiliki 

makna sebiagai rasa penenang dan ket ientraman hidup ma isyarakat.18 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji tentang ritual sesajen dengan menggunakan metode 

kualitatif. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Kholis dan Arief Sudrajat diatas mengkaji tentang makna tradisi 

sesajen dalam acara ewoh dengan tempat yang berbeda dan bahan 

sesajen yang sebagian besarnya berbeda, yakni seperti bunga, jarum, 

kaca, dan padi. Sedangkan peneliti mengkaji tentang pemahaman 

masyarakat tentang ritual sesajen toho dore, dan dalam ritual toho 

doreini menggunakan bahan sesajen seperti nasi minyak, ayam hitam, 

karodo monca, karodo bura dan masih banyak bahan-bahan lainnya. 

Selain itu, perbedaannya juga terletak pada lokasi. 

3. Peinelitian yang diliakukan oleh Abdul i Hafid dan Raoiidah yang berjudul 

“Makna simibolik tradisi ritual m iassorong lopi-lopi olieh masyairakat 

Mandar di Tapa ingo, Kabupaten Pol iman, Provinsi Suilawesi Barat”, 

penelitian inii menunjukkan ba ihwa dalam tradisii ritual massoro ing 

lopi-loipi terkandung m iakna simbol iik dari lop ii-lopi yang diguinakan 

sebagai al iat ritual, be igitu pula ses iajen yang dihiidangkan, serta 

peralaitan yang digiunakan. Masyarak iat di Desa Tapanigo meyakini 

bahiwa dengan mel iaksanakan ritual ma issorong lopi-lopi, siegala 

bencania dan wabah pen iyakit yang akian menimpa me ireka akan 

haniyut dan hilaing terbawa aru is air, sedangka in perahu-peraihu 

                                                           
18Nur Kholis dan Arief Sudrajat, "Makna Tradisi Sesajen dalam Acara Ewoh (Studi 

Kasus Desa Latsari, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban)", Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama 
dan Kebudayaan Hindu, vol. 13 no.2 (2022),  
https://doi.org/https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v13i2. (Diakses 27 Oktober 2023). 
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tersebuit dimaknai seb iagai bahtera ya ing membawa masya irakat ke 

tempat iyang sejahtera, selam iat, dan sento isa.19 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji tentang tradisi ritual sesajen yang diaman tradisi 

massoroang lopi-lopi oleh masyarakat Mandar ini memiliki tujuan 

yang sama dengan tradisi yang akan dikaji oleh peneliti, yakni 

berfungsi untuk meminta keselamatan dan menolak bala, kesamaan 

lainnya terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif. Adapun 

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hafid dan Raodah 

mengkaji tentang makna simbolik dari ritual tersebut pada 

masyarakat Polman, sedangkan peneliti mengkaji tentang pemaham 

masyarakat Mbojo terhadap ritual sesajen toho dore. 

4. Penielitian yang dil iakukan oleh Sri Wahiyuni, dkk yan ig berjudul 

“Miakna tradisi ses iajen dalam pemba ingunan rumah masyarakat i Jawa: 

studi kasuis pembangunian di Desa iSrimulyo Kiecamatan Air Saileh 

Kabupaten Bainyuasin”, penelitian inii menunjukan bahiwa jenis dian 

bentuk sesaijen yang digunakan adailah buah-buaihan memiliki miakna 

hasil jeriih payah mainusia di dalaim bekerja iyang akan 

dipersemb iahkan. Dan semiua kegiatan tradiisi sesajen ter isebut 

merupakan perwiujudan rasa bakti idan hormat sesieorang terhadap 

Tuhan dani setiap ritual meimiliki makina tidak lain untuk imeminta 

ketenaingan dan ketientraman hidup.20 

                                                           
19Abdul Hafid dan Raodah, "Makna Simbolik Tradisi Ritual Massorong Lopi-Lopi oleh 

Masyarakat Mandar di Tapango, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat", Jurnal Sejarah 
dan Budaya, (2019), https://doi.org/10.36869/wjsb.v10i1.37. (Diakses 27 Oktober 2023). 

20Sri Wahyuni, dkk, "Makna Tradisi Sesajen dalam Pembangunan Rumah Masyarakat 
Jawa: Studi Kasus Pembangunan di Desa Srimulyo Kecamatan Air Saleh Kabupaten 
Banyuasin", Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, vol. 1 no. 2 (2020). 
https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elfikr/article/view/7295. (Diakses 27 Oktober 
2023). 
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Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji tentang tradisi ritual sesajen yamg ada di masyarakat 

dengan metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, dkk mengkaji secara 

mendalam tentang makna dari tradisi sesajen dalam pembangunan 

rumah masyarakat Jawa, sedangkan peneliti mengkaji tentang 

pemahaman masyarakat Mbojo terhadap ritual sesajen toho dore. 

Dalam hal ini juga terdapat perbedaan tempat penelitian. 

5. Peneliitian yang dilak iukan oleh Deini Miharja, d ikk yang berjuidul 

“Makna rituail sesajen d ialam ajar piikukuh Sunda (S iunda wiwitan) 

(studi terha idap penganiut ajar pikukuh iSunda di Padep iiokan Bumi 

Dega Sunda Academy iBandung)”, penelitiian ini menjelask ian tentang 

rituial sesajen yiang dilakukan d ialam ajar piikukuh Sunda (iSunda 

wiwitan) meimiliki maknia yang sangat i tinggi dan iadiluhung. Ba ihan 

ajar/sara ina dalam rit iual tersebut pr iinsip semuanya isama yaitu a ida 

unsiur air, tana iih, api, dan angin, unsur he iwani, dan aida unsur tumb iuh-

tumbuhan. Makna Sesiajen yang dilakiukan oleh parai ajar pikukuih 

Siundadi Padepokan Biumi Degia Sunda academy iBandung ini adialah 

ritual do’a se ibagai bentuk riasa terimakasih k iepada para leluhur, ala im 

semesta, kepada or iiang tua, atau kepada segala sesu iatu yang s iudah 

mengihidupi kita selaima ini, kar iena tanpa me ireka kita tidiak akan 

pernah ada sehingga dengan menggunakan sarana sasajen dari unsur 

alam maka akan dapat menyambungkan kembali energi masa lalu 

dengan masa depan.21 

                                                           
21Deni Miharja,  dkk, "Makna Ritual Sesajen dalam Ajar Pikukuh Sunda (Sunda 

Wiwitan) (Studi Terhadap Penganut Ajar Pikukuh Sunda di Padepokan Bumi Dega Sunda 
Academy Bandung)", Journal Of Islamic Discourses, vol. 4 no. 2 (2021), 
https://doi.org/https://doi.org/10.14421/lijid.v4i2.2810. (Diakses 27 Oktober 2023). 
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Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji tentang tradisi ritual sesajen dengan metode kualitatif. 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Deni Moharja, dkk 

mengkaji tentang makna dari ritual sesajen dalam ajar pikukuh Sunda, 

sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaiman pemahaman 

masyarkat Mbojo terhadap ritual sesajen toho dore. Kemudian 

perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian kajian pustaka sebelumnya, secara 

menyeluruh peneliti menemukan persamaan dan perbedaan terhadap 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Persamaan tersebut terdapat 

pada metode penelitian deskriptif kualitatif serta dengan permasalahan yang 

sama yakni membahas tentang ritual sesajen. Namun perbedaan juga 

ditemukan oleh peneliti yakni tempat penelitian yang berbeda serta ritual 

sesajen yang berbeda pula, sehingga ini mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian. 

Hasil penelitian yang telah disebutkan di atas tentunya memiliki 

hubungan dengan penelitian ini, sehingga peneliti memandang bahwa perlu 

untuk mengembangkan teori yang telah ada sebelumnya atau lebih dari itu 

dan dapat menemukan teori baru dari penelitian ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan pemahaman masyarakat Mbojo di Desa Melayu 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima terhadap toho dore. 
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b. Untuk mendeskripsikan bentuk dan makna ritual toho dore pada 

masyarakat Mbojo di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

c. Untuk mendeskripsikan implikasi ritual toho dore dalam penanaman 

nilai-nilai pendidikan Islam di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

mengenai pemahaman masyarakat Mbojo terhadap toho dore dan dapat 

menjadi bahan literature serta informasi bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Calon Peneliti 

Penelitian ini nantinya tentu akan menambah wawasan tentang 

pemahaman masyarakat Mbojo terhadap toho dore di Desa Melayu 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Serta menambah pengalaman belajar 

yang didapatkan dari perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar. 

2) Bagi Lembaga UIN Alauddin Makassar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga UIN 

Alauddin Makassar dalam menambah khazanah kepustakaan agar menjadi 

masukan dalam penelitian selanjutnya. 

3) Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para 

pembaca terkait pemahaman masyarakat Mbojo terhadap toho dore, dan 

menjadi sumber informasi dalam penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Pemahaman  

Pemahaman merupakan kemampuan dalam memahami sesuatu 

setelah mempelajari dan mengetahuinya. Namun, pemahaman yang 

dimaksud di sini adalah sebuah kepercayaan yang diyakini dalam hati, 

kemudian direalisasikan dengan ucapan dan tingkah laku. Sebagaiman 

masyarakat primitif yang mempercayai adanya kekuatan magic dari para roh 

dan tempat-tempat yang dianggap keramat. 

Kepercayaan terhadap roh dan tempat yang dianggap memiliki 

kemampuan adalah bagian penting dari banyak tradisi dan agama di seluruh 

dunia. Kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwa entitas supernatural 

atau roh memiliki kekuatan tertentu dan bahwa tempat-tempat tertentu 

memiliki energi atau kekuatan khusus yang dapat mempengaruhi kehidupan 

manusia. Beberapa teori yang mengkaji pemahaman tentang kepercayaan ini 

di antaranya adalah: 

1. Teori Animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa roh atau 

kekuatan spiritual mendiami benda-benda alam seperti pohon, batu, 

gunung, dan sungai. Edward B. Tylor menyatakan bahwa animisme 

adalah bentuk paling awal dari agama dan berkembang dari upaya 

manusia untuk menjelaskan fenomena alam yang tidak dapat 

dipahami. 

2. Teori Totemisme. Totemisme adalah sistem kepercayaan di mana 

kelompok sosial tertentu mengidentifikasi dirinya dengan simbol atau 

totem yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Emile Durkheim 

dalam karyanya menyatakan bahwa totemisme berfungsi sebagai 

dasar dari struktur sosial dan agama. 

3. Teori Psikologi Agama. Menurut teori psikologi agama, kepercayaan 

terhadap roh dan tempat keramat memberikan kenyamanan 
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psikologis dan rasa aman kepada individu. Sigmund Freud dalam 

bukunya berargumen bahwa kepercayaan ini berasal dari kebutuhan 

manusia untuk mengendalikan ketakutan dan kecemasan terhadap 

alam dan kematian. 

4. Teori Fungsionalisme. Teori ini melihat kepercayaan terhadap roh 

dan tempat keramat sebagai mekanisme untuk memperkuat kohesi 

sosial dan integrasi komunitas. Malinowski menyatakan bahwa ritual 

dan kepercayaan ini berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan 

memberikan makna kepada kehidupan sehari-hari. 

5. Teori Evolusi Budaya. Teori ini berpendapat bahwa kepercayaan 

terhadap roh dan tempat keramat berkembang karena mereka 

memberikan keuntungan adaptif kepada individu atau kelompok. 

Kepercayaan ini dapat meningkatkan kerjasama dan solidaritas 

kelompok, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan 

kelangsungan hidup kelompok tersebut.1 

Jadi, dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan terhadap roh atau tempat keramat berkembang karena adanya 

rasa aman yang didapati setelah meyakininya dan memperoleh keuntungan 

adaptif kepada individu maupun kelompok. Kepercayaan ini meyakini bahwa 

suatu tempat atau roh memiliki kekuatan spiritual seperti yang diyakini oleh 

masyarakat Mbojo terdahulu. 

Dalam bukunya M. Hilir Ismail mengatakan bahwa masyarakat Mbojo 

awal mulanya memiliki kepercayaan terhadap animisme dan dibnamisme. 

Kepercayaan terhadap dinamisme dalam masyarakat Mbojo pada umumnya 

dikenal dengan istilah Makakamba. Makakamba di dalam buku karya M. Hillir 

Ismail tidak dijelaskan secara bahasa dan istilah. Mungkin kata ini berasal 

dari kata dasar kakamba yang mendapat awalan ma, sehingga terbentuk kata 

Makakamba, kemudian berubah menjadi Makamba. Arti dari Makamba 

adalah cahaya yang memancar (pancaran cahaya). Setelah mendapat awalan 
                                                           

1Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta,2009), h. 45-
102. 
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ma artinya berubah menjadi “beda yang memancarkan cahaya”. Sebenarnya 

pancaran cahaya hanyalah simbol dari kepercayaan masyarakat terhadap 

kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda tertentu. Benda-benda yang 

dipercayai memiliki kekuatan gaib yang di simbolkan sebagai benda yang 

mampu memancarkan cahaya yang dalam bahasa Mbojo disebut Makakamba. 

Dengan demikian sebenarnya pengertian dari agama Makakamba sama 

dengan dinamisme, yaitu agama yang mempercayai adanya benda-benda 

tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan 

sehari-hari. Agama Makamba mulai dikenal pada masa Naka dan terus 

berkembang pada masa Ncuhi dan masa kerajaan, bahkan sampai sekarang 

masih ada anggota masyarakat Islam yang percaya terhadap kekuatan gaib 

yang dimiliki oleh benda-benda tertentu.2 Jadi, dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya Makakamba adalah kepercayaan masyarakat Mbojo yang pada 

umumnya memiliki makna yang sama dengan Dinamisme, yakni terdapat 

benda-benda tertentu yang memiliki kekuatan gaib, namun kekuatan 

diyakini sebagai kekuasaan yang tidak berpribadi. 

Sebagian masyarakat Mbojo sangat meyakini bahwa keberadaan 

benda-benda keramat di dalam dirinya sangat dibutuhkan agar terlindungi 

dan dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya. Misalnya 

seperti memakai jimat yang dibekali mantra-mantra khusus di dalamya, 

memajang tulisan-tulisan mantra di setiap sudut rumah, menyimpan benda-

benda khusus di dalam rumah seperti batu atau kayu yang dianggap dapat 

menolak bala, dan masih banyak kasus-kasus serupa lainnya yang masih 

dilakukan oleh masyarakat Mbojo. 

 

 

 

 

                                                           

2M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950, h. 36-38. 
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B. Ritual Toho Dore 

Ritual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal ihwal ritus 

atau tata cara dalam upacara keagamaan.3 Menurut Djamari sebagaimana 

dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, 

ritual didefinisikan sebagai perilaku yang diatur secara ketat, dilakukan 

sesuai dengan ketentuan, yang berbeda dengan perilaku sehari-hari, baik 

cara melakukannya maupun maknanya. Apabila dilakukan sesuai dengan 

ketentuan, ritual diyakini akan mendatangkan keberkahan, karena percaya 

akan hadirnya sesuatu yang sakral.4 

Berdasarkan ilmu antropologi agama, ritual dapat diartikan sebagai 

perilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu 

secara berkala, bukan sekedar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, 

melainkan menunjuk pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius 

terhadap kekuasaan atau kekuatan-kekuatan mistis.5 Dari segi tujuan, Ritual 

dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : 1) Ada ritual yang bertujuan untuk 

bersyukur kepada Tuhan; 2) Ada ritual yang bertujuan untuk mendekatkan 

diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat; 3) Dan ada 

yang tujuannya untuk meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan.6 

Pada umumnya, segala ritual ibadah akan dianggap baik jika 

memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas semata-mata mengharap rida Allah, 

kemudian ittiba’ yakni sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasulullah. 

                                                           
3Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2016), h. 321. 
4Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 125-126. 
5Muh. Nahar Nahrawi, Memahami Khong Hu Cu Sebagai Agama (Jakarta: Gramedia, 

2003), h. 11-13. 
6M. Supian, "Ajaran dan Ritual Tiga Agama dalam Tradisi Orang Tionghoa", 

Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, (2016), h. 56. https://idr.uin-antasari.ac.id/10685/. 
(Diakses 5 November 2023). 
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Sedangkan pandangan C. Anthony Wallace sebagaimana dikutip oleh 

Hamzah B. Uno meninjau ritual dari segi jangkauannya, yakni sebagai 

berikut: 
a. Ritual sebagai teknologi, seperti upacara yang berhubungan dengan 

kegiatan pertanian dan perburuan.  
b. Ritual sebagai terapi, seperti upacara untuk mengobati dan mencegah 

hal-hal yang tidak diinginkan.  
c. Ritual sebagai ideologi/mitos dan ritual tergabung untuk 

mengendalikan suasana perasaan hati, nilai, sentiment, dan perilaku 
untuk kelompok yang baik. Misalnya upacara inisiasi yang merupakan 
konfirmasi kelompok terhadap status, hak, dan tanggungjawab yang 
baru.  

d. Ritual sebagai penyelamat (salvation), misalnya sesorang yang 
mempunyai pengalaman mistikal seolah-olah menjadi orang baru, ia 
berhubungan dengan kosmos yang juga mempengaruhi hubungan 
dengan dunia profan.  

e. Ritual sebagai revitalisasi (penguatan atau penghidupan). Ritual ini 
sama dengan ritual salvation yang bertujuan untuk penyelamatan 
tetapi fokusnya masyarakat.7 

Salah satu ritual yang masih dilestarikan oleh masyarakat Mbojo 

sampai sekarang ini adalah ritual toho dore. Ritual toho dore dilakukan pada 

waktu-waktu tertentu, misalnya ketika seseorang ingin meminta pertolongan 

serta keselamatan, dan sebagai ajang untuk meminta keberkahan. Selain itu, 

ritual toho dore juga berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur dan 

penghormatan kepada Parafu maupun Dou woro. 

Ritual toho dore biasa diadakan pada tempat-tempat yang dianggap 

keramat oleh masyarakat Mbojo, seperti di Sori Jo, Doro Mbani, Oi Wontu dan 

masih banyak tempat-tempat lainnya yang belum disebutkan. Dalam ritual 

ini juga diperlukan beberapa bahan sebagai seserahan yang dinamakan Soji. 

Kemudian ritual berlangsung dengan dipimpin oleh seorang Sando. 

C. Tradisi dan Budaya Mbojo 

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu 

adat atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek 

                                                           
7Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan 

(Jakarta: PT Buumi Aksara, 2007), h. 3. 
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moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan keyakinan 

bahwasannya kebiasaan yang ada inilah yang paling benar dan paling bagus 

menurut mereka.8 

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari 

nenek moyang.9 Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat 

yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk 

asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-

aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau 

peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem 

budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan 

manusia dalam kehidupan sosial.10 Sedangkan dalam kamus sosiologi, tradisi 

diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun menurun yang dapat 

dipelihara.11  

Tradisi juga dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang 

memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata 

kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau 

penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan tejadi 

tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup di 

mana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih 

begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. 

Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang 

panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah 

dipertanyakan, maka masa sekarangpun menjadi tertutup dan tanpa garis 

                                                           
8Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 804.  
9W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), h. 1088. 
10Ariyono, Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi (Jakarta: Akademika Pressindo, 

1985), h. 4. 
11Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1993), h. 459. 
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bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi 

terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.12 Seperti 

halnya toho dore yang merupakan kebiasaan masyarakat Mbojo yang 

memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang keyakinan, yang 

memiliki sejarah yang panjang dibalik diadakannya.  

Jadi, dari beberapa pendapat diatas yang mengemukakan makna dari 

tradisi dapat saya simpulkan bahwasanya tradisi adalah segala kebiasaan 

yang awal mula munculnya yakni dari nenek moyang, kemudian diwariskan 

kepada kepada generasi-generasi setelahnya, kemudian diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi suatu adat istiadat. Seperti 

halnya ritual sesajen toho dore yang ada di daerah Bima yang di mana tradisi 

ini masih terus dilestarikan sebagai bentuk pengimplementasian terhadap 

kepercayaan oleh sebagian masyarakat Mbojo yang masih meyakininya. 

Berbicara tentang tradisi maka tidaklah terlepas dari pembahasan 

kebudayaan, karena tradisi adalah rohnya kebudayaan sehingga saling 

terikat satu sama lainnya. Adapun kata kebudayaan berasal dari bahasa 

Sansekerta, yaitu buddhayah, bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi 

atau akal. Dengan demikian, kebudayaan adalah “hal-hal yang bersangkutan 

dengan akal”. Dalam bahasa latin makna ini sama dengan colere yang berarti 

mengolah, mengerjakan, terutama menyangkut tanah. Konsep tersebut 

lambat laun berkembang, menjadi segala upaya serta tindakan manusia 

untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Diperkirakan penegasan 

mengenai definisi kebudayaan jumlahnya mencapai 200 definisi.13  

                                                           
12Hassan Shadily, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 

3608. 
13I Gede A. B. Wiranata, Antropologi Budaya (PT Citra Aditya Bakti, 2018), h. 95. 
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Beberapa definisi tentang kebudayaan, dipaparkan oleh para ahli 

diantaranya: 

1. E.B. Tylor  

Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya 

terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 

adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat 

oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

2. R. Linton  

Kebudayaan adalah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan 

hasil tingkah laku, yang unsur pembentukannya didukung dan 

diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. 

3. W.H. Kelly dan C. Kluckhohn 

Kebudayaan adalah pola hidup yang tercipta dalam sejarah, yang 

eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non rasional, yang terdapat 

pada setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku 

manusia. 

4. Ariyono Suyono 

Kebudayaan adalah keseluruhan hasil budaya budhi cipta, karya, 

dan karsa manusia yang dipergunakan untuk memahami lingkungan 

serta pengalamannya agar menjadi pedoman bagi tingkah lakunya, 

sesuai dengan unsur-unsur universal didalamnya. 

5. Encarta Encyclopedia 

Kebudayaan adalah kepercayaan, perilaku, bahasa, dan seluruh 

cara hidup suatu waktu atau sekelompok orang tertentu. Kebudayaan 

meliputi, adat istiadat, upacara, karya seni, penemuan, teknologi, dan 

tradisi. Istilah ini juga mungkin memiliki definisi estetika yang lebih 

spesifik dan dapat menggambarkan pencapaian intelektual dan 

artistik suatu masyarakat.14 

                                                           
14I Gede A. B. Wiranata, Antropologi Budaya, h. 95-96. 
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Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh 

para ahli diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa kebudayaan adalah 

keseluruhan yang kompleks, diantaranya mencakup kepercayaan, kebiasaan, 

bahasa, hukum yang mencerminkan suatu hidup masyarakat. Selain itu, 

budaya juga bersifat dinamis dapat mengalami perubahan dan 

perkembangan seiring berjalannya waktu. Seperti halnya masyarakat Mbojo 

dahulu yang sangat meyakini agama Makakamba Makakimbi dan melakukan 

berbagai macam ritual seperti toho dore, do’  d n  yang merupakan 

pengimplementasian terhadap kepercayaannya yang seiring berjalannya 

waktu mengalami perubahan, kini masyarakat Mbojo tidak lagi memeluk 

agama Makakamba Makakimbi, akan tetapi mereka masih mengamalkan 

beberapa ritual yang berhubungan dengan agama tersebut, seperti ritual 

toho dore dan do’  d n . 

Keberagaman budaya yang ada dapat diintegrasikan dengan QS al-

Rum/30:22. 

عٰ 
ْ
ل
ِّ
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ٰ َ
 لَ
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لِك ْ ذٰ ي ِ

 فن
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ْ
ل
َ
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ُ
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َ
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ْ
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 ا
ُ
ف

َ
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ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مٰوٰتِ وَالَ  السَّ

ُ
ق
ْ
ل
َ
يٰتِهٖ خ

ٰ
نَ وَمِنْ ا  لِمِي ْ

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan 
bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang mengetahui.15 

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwasanya di antara bukti-bukti 

keberadaan Allah adalah dalam penciptaan manusia yang telah Ia tuturkan; 

selanjutnya Allah melanjutkan dengan penjelasan tentang bukti-bukti yang 

berada pada semesta alam pada perbedaan warna kulit serta bahsa yang 

jumlahnya tidak dapat dihitung, padahal mereka berasal dari satu ayah dan 

                                                           
15Kementerian Agama RI, Qur’ n Asy-Syif  ’ H f l n Terjem h d n T jwid Berw rn  

Metode Tikrar, h. 644. 
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satu ibu. Dan bukti-bukti keberadaannya yang terdapat pada hal-hal yang 

dapat disaksikan, yaitu seperti tidur mereka yang nyenyak di waktu malam, 

aktifitas mereka yang enerjik di siang hari dalam rangka mencari rezeki, dan 

kesungguhan serta jerih payah mereka di dalam mencari rezeki.16 

Kemudian dalam penggalan ayat مْ 
ُ
وَانِك

ْ
ل
َ
مْ وَا

ُ
تِك
َ
سِن

ْ
ل
َ
فُ ا

َ
تِلَ

ْ
 sebagaimana  وَاخ

dijelaskan dalam tafsir al-Maraghi menafsirkan: dan di antara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya ialah berbeda-beda bahasa kalian dengan perbedaan yang 

tidak ada batasnya; ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Prancis, 

Inggris, Hindustan, Cina dan lainnya sebagainya yang tiada seorangpun 

mengetahui banyaknya melainkan hanya Yang Menciptakan bahasa-bahasa 

(Allah). Dan berbeda-bedanya jenis dan bentuk kalian hingga perbedaan ini 

membantu kita untuk membedakan di antara orang-orang, baik melalui 

suaranya atau warna kulitnya. Hal ini merupakan sesuatu yang penting sekali 

di dalam pergaulan hidup dan berbagai macam tujuan. Maka betapa 

banyaknya orang-orang yang hanya dengan melalui suaranya kita mengenal 

identitasnya, dengan demikian kita dapat mengetahui teman dan lawan, lalu 

selanjutnya kita membuat persiapan yang lazim buat menghadapi masing-

masing. Sebagaimana kita pun dapat membedakan melalui bahasa yang 

dipakainya lalu kita mengetahui dari bangsa manakah dia.17 

D. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Di dalam ajaran Islam terdapat dua nilai penting, yaitu nilai Ilahiyah 

dan nilai Insaniyah. Nilai Ilahiyah berkaitan erat dengan konsep tentang 

ketuhanan, sedangkan nilai Insaniyah berkaitan dengan konsep tentang 

kemanusiaan. Kedua nilai ini berhubungan dengan perilaku manusia dalam 

                                                           
16Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Semarang: CV 

Tohaputra, 1989), h. 70. 
17Ahmada Musthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, h. 71. 
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kehidupannya. Namun, yang dimaksud dengan nilai dalam hal ini adalah 

ajaran-ajaran Islam yang terdiri dari keseluruhan ajaran Allah swt yang 

terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah, serta pemahaman para ahli yang telah 

lebih memahami dan menggali ajaran Islam.18 

Nilai-nilai pendidikan Islam merujuk pada ajaran-ajaran Islam yang 

berasal dari sumber utamanya, yaitu al-Qur'an dan hadis. Ajaran ini dianggap 

sebagai konsep nilai karena berisi panduan dan tuntunan bagi manusia 

dalam menjalani hidupnya dengan baik dan benar, baik dalam hubungan 

dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dalam memahami ajaran 

Islam ini, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan penggalian dari 

para ahli yang telah mempelajari dan memahami dengan baik tentang ajaran 

Islam tersebut.19  

 

                                                           
18Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-Prinsip Dan Metode Pendidikan Islam (Bandung: 

CV. Diponegoro, 1989), h. 27. 
19Ahmad Abu Riski, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kearifan Lokal Budaya 

Bugis Melalui Ungkapan (Kata-Kata Bijak) To Riolo”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
(2023), h. 23-24. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, salah, 

baik, dan buruk dalam kegiatan penelitian. Penerapan dalam etika penelitian 

yaitu: 

1. Adanya surat izin riset penelitian 

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan untuk diwawancarai 

3. Meminta izin informan jika ingin merekam wawancara, mengambil 

foto atau video. 

4. Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan 

informasi sensitif, dan merugikan informan.1 

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa etika penelitian sebagai 

pondasi yang harus dipegang teguh oleh setiap peneliti karena ini mencakup 

prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur alur penelitian 

dilakukan dengan cara yang benar, adil, dan menghormati hak-hak serta 

kesejahteraan informan penelitian. Penerapan etika dalam penelitian dimulai 

bahkan sebelum proses pengumpulan data dilakukan, seperti mengurus 

surat izin riset penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

penelitian yang akan dilakukan sudah mendapat persetujuan dari pihak-

pihak yang berwenang. 

Peneliti juga harus menghormati privasi informan penelitian. Sebelum 

melibatkan seseorang dalam penelitian, peneliti harus meminta persetujuan 

tertulis dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, risiko, dan manfaat 

penelitian. Jika peneliti ingin merekam wawancara, mengambil foto, atau 

video, izin dari informan/partisipan juga harus didapatkan terlebih dahulu. 

                                                           
1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 59. 
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Lebih lanjut, peneliti memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan 

identitas informan, terutama jika informasi yang diberikan bersifat sensitif 

dan dapat merugikan informan jika identitasnya diungkap. Penerapan 

prinsip-prinsip etika ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan 

informan penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya 

terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan bagaimana 

adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta semata.  

Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk 

menggambarkan suatu hasil.2 Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya eksperimen) yaitu peneliti sebagai instrumen kunci. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

memahami sebuah fenomena berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lainnya.3 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami 

suatu kejadian pada subjek secara alamiah dan suatu penelitian yang 

mengungkap secara holistik dengan mendeskripsikannya melalui bahasa non 

numerik. Oleh karena itu tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk 

                                                           
2Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 

2021), h. 7. 
3Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaka Rosdakarya, 

2014), h. 6. 
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menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, yaitu di Desa 

Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ini terletak di Desa 

Melayu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Alasan peneliti memilih lokasi 

penelitian ini yaitu agar calon peneliti bisa mengetahui lebih mendalam serta 

dapat mengungkap fakta-fakta tentang pemahaman masyarakat Mbojo 

terhadap toho dore dan implikasinya dalam penanaman nilai-nilai pendidikan 

Islam. Kemudian calon peneliti memilih lokasi di Desa Melayu Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima karena di lokasi ini masih kental dengan ritual toho 

dore, sehingga calon peneliti dibuat penasaran dan tertarik untuk 

menelitinya lebih mendalam, dan menganggap bahwa pemilihan lokasi sudah 

tepat. Berikut alasan peneliti memilih lokasi tersebut: 

a. Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima adalah tempat calon 

peneliti dilahirkan dan dibesarkan, sehingga calon peneliti banyak 

mengetahui kondisi geografis, keadaan sosial kultural dan kondisi 

psikologi masyarakat Desa Melayu. Tentu hal ini akan memudahkan 

sekaligus membuat calon peneliti lebih nyaman untuk mengambil data 

yang dibutuhkan selama meneliti di lokasi tertsebut. 

b. Calon peneliti bisa terlibat langsung untuk menanyakan terkait 

pemahaman masyarakat Mbojo terhadap toho dore dengan beberapa 

narasumber (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Desa dan 

masyarakat) yang ada di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima, mengingat tradisi atau kepercayaan tersebut masih dilestarikan 

sampai sekarang dan peneliti sering menyaksikannya. 
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C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan usaha dalam rangka aktivitas penelitian 

untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.4 Pada pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis, yaitu 

penelitian yang berusaha memahami arti sebuah peristiwa yang kaitannya 

terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang pendekatannya dalam hal 

konseptual para subjek yang diteliti sehingga dapat dimengerti bagaimana 

dan apa pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa 

dalm kehidupan sehari-hari. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu 

pendekatan dipahami sebagai acuan untuk melakukan penelitian terhadap 

pemahaman masyarakat Mbojo terhadap toho dore beserta implikasinya 

dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam. Maka pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. 

Fenomena merupakan gejala dalam situasi alamiahnya yang 

kompleks, yang hanya mungkin menjadi bagian dari kesadaran manusia 

secara komprehensif dan ketika telah direduksi ke dalam suatu barometer 

akan terdefinisikan sebagai fakta.5 Kaitannya dalam penelitian ini, yaitu 

pendekatan fenomenologis digunakan untuk menguraikan atau 

menggambarkan tentang bagaimana pemahaman masyarakat Mbojo 

terhadap toho dore dan implikasinya dalam penanaman nilai-nilai pendidikan 

di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana data akan diperoleh.6 

Sehingga sangat penting dalam sebuah penelitian untuk menentukan sumber 

                                                           
4Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , h. 306. 
5Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer (Cet I: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 20.  
6Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian (Lampung: Ramayana Pers, 2008), h. 77. 
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data yang tepat dan relevan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Secara 

umum penelitian ini menggunakan dua data yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung peneliti 

dari objek penelitian di lapangan dalam memperoleh data ini, peneliti secara 

langsung berhadapan dengan informan untuk mendapatkan data yang 

akurat, agar peneliti dalam melakukan pengelolaan data itu tidak mengalami 

kesulitan. Sehubungan dengan judul yang diangkat oleh calon peneliti adalah 

pemahaman masyarakat Mbojo terhadap ritual toho dore dan implikasinya 

dalam penanaman nilai-nilai pendidikan Islam di Desa Melayu Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima, maka yang dijadikan sumber data primer adalah 

kepala Desa Melayu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan 

keturunan yang ada hubungannya dengan ritual toho dore di Desa Melayu 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

2. Sumber Data Sekunder 

Selain menggunakan data primer, pada penelitian ini juga 

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sifatnya 

mendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen serta hasil pengamatan 

yang ditemukan peneliti secara tidak langsung dari sumber media lain yang 

dapat menunjang kelengkapan data penelitian agar penelitian ini dapat 

berjalan akurat dan sesuai dengan kenyataan.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa data sekunder 

merupakan sumber data kedua yang diperoleh dari sumber lain yang tidak 

berkaitan secara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini ialah elemen-

elemen yang ada di masyarakat Mbojo tepatnya di Desa Melayu Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling utama dalam 

penelitian, yang bertujuan untuk mengumpulkan data.7 Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Observasi  

Observasi pada hakikatnya adalah kegiatan yang menggunakan 

pancaindra seperti penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Hasil 

observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi tertentu, dan 

juga perasaan emosi seseorang.8 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data, yang 

peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian.9 Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan langsung dan mencatat data-data yang 

dibutuhkan sebagai sumber kelengkapan untuk mengetahui bagaimana 

pemahaman masyarakat Mbojo terhadap toho dore di Desa Melayu 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau 

narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan.10 Adapun 

wawancara terdiri dari dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan 

                                                           
7Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), h. 308. 
8Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 187. 
9W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 116. 
10Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 186. 
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wawancara tidak terstruktur (tidak bebas).11 dilakukan secara lisan dalam 

pertemuan tatap muka atau langsung secara individu atau kelompok apabila 

ingin mengetahui secara jelas dan lebih mendalam terhadap suatu objek 

penelitian.  

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur, yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan 

pertanyaan yang lengkap dan rinci. Wawancara terstruktur adalah 

wawancaraa yang dilakukan untuk menggali informasi yang terikat oleh 

format tertentu. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari 

dokumen, buku-buku atau arsip, dan foto. Untuk memperoleh data dari 

responden salah satunya dengan teknik dokumentasi. Pada teknik ini, 

peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam 

sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat 

responden dalam melakukan kegiatan sehari-harinya.12 

Hasil poenelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ 

dapat dipercaya kalau didukung dengan sejarah pribadi kehidupan dimasa 

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.13 

Pada metode dokumentasi ini, peneliti dapat memungkinkan 

memperoleh data secara langsung dari lapangan berdasarkan dengan fakta 

sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. 

                                                           
11Nana Sudjana, Penelitian Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar (Bandung: 

Rosdakarya, 2009), h. 68. 
12Sukardi, Metodologi Penelitan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157. 
13Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 83. 
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F. Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian, ini 

dimaksudkan agar mendapatkan data atau informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kunci adalah 

peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen pengunci. 

Peneliti sendiri yang mencari data dengan cara bertanya, meminta, 

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

yang dipersiapkan sebelum turun ketempat penelitian.14 

Instrumen yang calon peneliti gunakan untuk mengetahui 

pemahaman masyarakat Mbojo terhadap toho dore di Desa Melayu 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima terdiri dari tiga jenis pokok yaitu 

observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Tiga jenis pokok 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini merupakan pedoman yang 

digunakan sebagai panduan untuk mengamati objek penelitian di lapangan 

yakni memperoleh data yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat 

Mbojo terhadap toho dore di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima.  

2. Pedoman Wawancara 

Yaitu beberapa alat atau instrumen yang digunakan dalam 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu, yakni 

mewawancarai dan elemen uyang mendukung berkaitan dengan judul skripsi 

ini. 

                                                           
14Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 
129. 
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3. Dokumentasi  

Peneliti mengumpulkan data-data dari responden, dalam penelitian 

ini dokumen yang diambil berupa data yang ada di masyarakat Mbojo, 

tepatnya di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima serta foto pada 

saat berlangsungnya proses penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data berhubungan dengan analisis data. Penelitian 

kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacam-macam, yang dilakukan secara terus-

menerus. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang merupakan suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh lalu dikembangkan menjadi 

hipotesis.15  

Dalam proses pengolahan data, mengikuti teori Miles dan Huberman, 

proses pengolahan data dengan melalui tiga tahap yaitu reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan 

verifikasi (conclusion drawing/verivication). Data kemudian dikumpulkan 

lalu diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.16 

Peneliti mereduksi atau mengumpulkan data dengan merangkum dan 

memilih beberapa data penting yang berkaitan dengan pemahaman 

masyarakat Mbojo terhadap toho dore di Desa Melayu Kecamatan Kabupaten 

Bima. 

                                                           
15Beni Akhmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 199-

200. 
16Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 338. 
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Setelah melakukan reduksi pada data, kemudian data disajikan dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan penelitian. Dengan demikian, 

data yang telah direduksi tersebut, kemudian memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data (data display) 

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah 

disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan 

keterorganisasi. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan 

dalam bentuk uraikan singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono, yang 

paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

dalam bentuk tes yang bersifat naratif.  

Pada penyajian data, peneliti memperoleh data langsung melalui 

informan yang telah ditentukan, kemudian dibahas dan dianalisis kebenaran 

data tersebut dan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang berupa 

uraian yang detail. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing/verivication) 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan bersifat 

sementara, dan akan berubah hingga ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung. Kesimpulan yang ditarik memungkinkan untuk menjawab 

rumusan masalah dan kesimpulan itu merupakan pengetahuan baru yang 

belum pernah ada. Verifikasi data yaitu penelitimembuktikan kebenaran data 

yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan 
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secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subyektifitas 

yang dapat mengurangi bobot skripsi ini. Jadi dalam penelitian ini ketika 

telah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di masyarakat 

Mbojo tepatnya di Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Maka 

peneliti akan menarik kesimpulan serta menjawab pertanyaan yang terdapat 

dalam rumusan masalah. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian, setiap hal temuan 

harus dicek keabsahannya, agar hasil penelitiannya dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan keabsahannya, maka peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi artinya teknik pengumpulan 

data yang sifatnya menggabungkan beberapa teknik dan sumber data yang 

telah ada.  

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yang 

memanfaatkan sesuatu yang lainnya, di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan dengan kata lain sebagai pembanding terhadap sebuah data.17 

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi digunakan sebagai pengecekan 

keabsahan data yang peneliti dapatkan atau temukan dari hasil wawancara 

peneliti dengan informan lainnya yang kemudian peneliti mengkonfirmasikan 

dengan studi dokumentasi yang kaitannya dengan penelitian juga hasil 

pengamatan di lapangan sehingga keabsahan data terjamin.18 

 

 

 

                                                           
17Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 330. 
18Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif 

(Jakarta: Press, 2009), h. 230-231. 
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Tringulasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Tringulasi teknik, adalah pengumpilan data dengan bermacam-macam 

cara tetapi dengan sumber yang sama, misalnya dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi tetapi berasal dari sumber yang sama. 

2. Tringukasi sumber, adalah satu teknik tetapi berasal dari sumber yang 

berbeda, misalnya dengan cara wawancara tetapi dari sumber yang 

berbeda, contohnya peneliti melakukan wawancara kepada si A, si B, si 

C dan si D. 

3. Tringulasi waktu, adalah suatu data yang dikumpulkan pada waktu 

yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah tidak ada perubahan 

data dalam waktu yang berbeda.19 

Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik tringulasi, sebagai 

pemeriksaan melalui sumber lainnya, dalam pelaksanaannya peneliti 

melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara terhadap 

kepala Desa Melayu, tokoh agama dan mokoh Masyarakat di Desa Melayu 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19Sitti Mania dan Sulaiman Saat, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Pemula (Sibuku, 2018), h. 89-91. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pemahaman Masyarakat Desa Melayu terhadap Ritual Toho Dore 

Pemahaman merupakan kemampuan dalam memahami sesuatu 

setelah mempelajari dan mengetahuinya. Namun, pemahaman yang 

dimaksud di sini adalah sebuah kepercayaan yang diyakini dalam hati, 

kemudian direalisasikan dengan ucapan dan tingkah laku. Sebelum 

datangnya Islam di dana Mbojo (daerah Bima), masyarakat Mbojo sudah 

lama menganut kepercayaan terhadap animisme dinamisme yang 

merupakan kepercayaan asli mereka. Kepercayaan ini meyakini bahwa setiap 

benda-benda atau tempat-tempat tertentu dihinggapi oleh roh-roh sehingga 

dianggap keramat. Kepercayaan ini pada umumnya dikenal dengan istilah 

Makakamba Makakimbi yang ajarannya berorientasi pada cahaya. Adapun 

salah satu implementasi dari kepercayaan Makakamba Makakimbi ialah 

ritual toho dore. 

Ritual toho dore merupakan salah satu upacara ritual yang dilakukan 

oleh masyarakat Mbojo dengan membawa sesajen, mendatangi tempat-

tempat yang dianggap keramat serta dapat mengabulkan doa. Misalnya 

meminta keselamatan, meminta kesembuhan dari penyakit yang dialami, 

meminta jodoh bagi yang mau menikah atau yang terlambat datang 

jodohnya, dan berbagai macam permintaan lainnya. Selain itu, dalam prosesi 

ritual ini juga memakai sesajen yang dipersembahkan kepada penghuni 

tempat yang dianggap keramat tersebut. Hal ini sesuai dengan yang 

dikatakan oleh Siti Marna (keturunan Parafu Sori Jo), bahwa: 

“Toho dore re ne’e l o r ho k i t  hidi ede, nd it  k r wi r   une r wi 
dou doho ma ntoi labo ake sesajen ke ta mbeiku sia doho ma sandaka na 
 k  ederu m l ik t du  n  r  toho k i. Toho dore ke ne’e m i r ho  k  
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rum  ru’u k t ho  u p hu supu lo du  idu k u hengge,  indu  engke r  
au pahu.” 
 

Artinya: 

Toho dore adalah kegiatan mengunjungi tempat tertentu, kemudian kita 
melakukan ritual seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu dengan 
membawa sesajen untuk dipersembahkan kepada dua malaikat penjaga 
tempat tersebut. Kegiatan toho dore bertujuan untuk meminta supaya 
sembuh dari penyakit, serta berbagai permintaan lainnya.1 

 

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh tokoh agama Desa 

Melayu bahwasanya toho dore adalah budaya masyarakat setempat dengan 

keyakinan yang apabila dilakukan maka keinginan mereka bisa terwujud, 

seperti penyembuhan penyakit.2 Selain itu, ritual ini tidak hanya diadakan 

dengan tujuan untuk meminta keselamatan saja, namun bagi yang memiliki 

darah keturunan Parafu melakukan ritual toho dore sebagai bentuk 

mendekatkan diri dengan roh-roh para leluhurnya yaitu dengan cara 

menziarahi tempat tersebut. 

Ritual toho dore merupakan salah satu bentuk dari warisan budaya 

Mbojo secara turun-temurun dan dilakukan sampai sekarang ini. Adapun 

terkait asal-usul adanya ritual toho dore ini banyak yang mengklaim 

bahwasanya ritual toho dore merupakan implementasi dari kepercayaan 

terhadap agama lama yang dianut oleh masyarakat Mbojo yaitu Makakamba 

Makakimbi. Kepercayaan terhadap Makakamba Makakimbi merupakan 

kepercayaan terhadap Animisme dan Dinamisme. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kepala Desa  Melayu, bahwasanya: 
Toho dore merupakan bagian dari warisan budaya Mbojo sejak dahulu 
kala, karena memang sejarahnya sebelum Islam masuk sudah ada 
diadakan penyembahan terhadap roh-roh. Ritual ini juga merupakan 
implementasi dari pada kepercayaan terhadap Makakimbi Makakamba.3 
 

                                                           
1Siti Marna (58 Tahun), Keturunan Parafu Sori Jo, Wawancara, 19 Februari 2024. 
2Sudirman Tayeb (84 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Melayu, Wawancara, 20 

Februari 2024. 
3Muhide (56 Tahun), Kepala Desa Melayu, Wawancara, 20 Februari 2024. 
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Pernyataan diatas juga diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti kepada tokoh pemuda Desa Melayu, beliau mengatakan bahwa: 
 
Ritual sesajen atau toho dore ini merupakan sesuatu yang dilakukan 
oleh para nenek moyang terdahulu atas kepercayaannya terhadap 
Makakamba Makakimbi tersebut, dan merupakan warisan dari suku 
Mbojo karena dilakukan secara turun-temurun.4 
 

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya 

ritual toho dore dilakukan secara turun temurun oleh para nenek moyang 

terdahulu, kemudian hal tersebut dilestarikan oleh anak cucunya sampai 

sekarang ini. Ritual ini merupakan bentuk peribadatan dari kepercayaan 

terhadap Makakamba Makakimbi yang ada jauh sebelum Islam masuk di 

kawasan Mbojo. Kemudian setelah masuknya Islam, masyarakat masih 

melakukan ritual ini dan mengklaim bahwasanya ritual toho dore merupakan 

salah satu bentuk dari ajaran Islam. 

Untuk mengetahui lebih rinci bagaimana sejarah ritual toho dore  

diklaim sebagai salah satu ajaran Islam dapat kita simak pernyataan dari 

Kepala Desa Melayu berikut ini: 
 
Toho dore merupakan kebiasaan para orang tua dulu berdasarkan 
sejarah, masyarakat awam menganggap bahwa roh para leluhur 
pendahulu ataupun para ulama yang membawa ajaran Islam yang 
pertama itu datang ke tempat tertentu seperti Sori Jo, tempat ini 
merupakan tempat singgahnya para alim ulama bahwa mereka yang 
menyebarkan agama Islam pertama yang ada di desa Melayu, 
khususnya dan umumnya kecamatan Sape dan Lambu. Sehingga para 
orang-orang tua ini datang ke tempat tersebut memberikan dan 
membawakan yang istilahnya toho ra dore (sesajen) karna ada roh yang 
diharapkan nilai implisit atau kerohaniannya mendapat makanan dari 
toho dore. Kemudian dengan mendatangi tempat ini orang-orang 
meyakini bahwasanya orang yang sakit mendapatkan kesembuhan 
ataupun orang yang hamil mendapatkan kemudahan lahirnya karena 
menganggap roh dari pada leluhur itu sangat dekat dengan Allah swt 
sehingga lebih dekat untuk mendapatkan atas keberkahannya, nah itu 
yang menjadikan adanya toho dore.5 

 

                                                           
4Mihrali (25 Tahun), Tokoh Pemuda Desa Melayu, Wawancara, 24 Februari 2024. 
5Muhide (56 Tahun), Kepala Desa Melayu, Wawancara, 20 Februari 2024. 
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Kemudian tokoh masyarakat Desa Melayu juga menambahkan  

bahwasanya: 
 
“K t k n Sori Jo l h, m ’ lum  i edere r  nd wi    doum  penye  r 
Islam ma mai ese Makkah, maina aka Sulawesi sampaina ele Ambon 
 mpo m i m  lin   r  Sori Jo. M ’ lum dou utus n ese M kk h, indo 
wara oi aka Sori Jo ka, pala caki ba sia doho re wotu mada oi. Nah ta 
m d  oi ede k nd di k i   weki Soro Mel yu ntoir  hidi ru’u k r wi 
puj ’ n-puj ’ n k i, karena wara peninggalan syekh-syekh saat ede ru’u 
taki weha kai oi sambea. Nd di r  k ’ o    m sy r k t re hidi aka wara 
ke erk h n r  wi’i   syekh-syekh dan ede taho ra raho-raho ba dou ma 
ulu aka Sori Jo sehingga ndadi kai sebuah keyakinan.” 
 

Artinya:  

Katakanlah Sori Jo, dulu itu dibikin dan dibuat oleh penyebar agama 
Islam yang datang dari Mekkah. Penyebar Islam ini turun ke Aceh, 
kemudian Sumatra, ke Sulawesi, ke Ambon dan datang ke Sori Jo. Dulu 
di Sori Jo belum ada sama sekali air atau mata air, sehingga para utusan 
yang datang dari Mekkah membuat sumber mata air di tempat tersebut. 
Nah dulu sumber air tersebut dijadikan tempat untuk berwudhu oleh 
para ulama penyebar Islam, akan tetapi masyarakat Desa Soro maupun 
Melayu menjadikannya sebagai tempat pemujaan. Jadi, masyarakat 
meyakini bahwasanya tempat tersebut memiliki keberkahan yang 
disimpan oleh para ulama, sehingga hal tersebutlah yang 
melatarbelakangi adanya keyakinan dan ritual pemujaan di Sori Jo.6 
 

Berdasarkan sejarah di atas, bahwa awal mula ritual toho dore 

dianggap sebagai salah satu bentuk ritual dari ajaran Islam ialah karena 

adanya sikap ghuluw (berlebih-lebihan) dan kesalahpahaman. Para nenek 

moyang terdahulu menganggap mata air yang dibuat oleh para penyebar 

Islam tersebut dapat memberikan keberkahan bagi mereka dan dapat 

menyembuhkan penyakitnya, sehingga mereka mulai melakukan ritual 

pemujaan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh penganut kepercayaan 

Makakamba Makakimbi yaitu dengan membawa sesajen yang diperuntukkan 

kepada para penjaga mata air di tempat tersebut, sehingga perbuatan ini 

                                                           
6Sudirman Tayeb (84 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Melayu, Wawancara, 20 

Februari 2024. 
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dicontohi oleh keturunannya dan diamalkan sampai sekarang ini oleh 

sebagian masyarakat. 

Ketika masyarakat berniat untuk melakukan ritual toho dore, maka 

paling pertama yang mereka siapkan ialah sesajen yang akan 

dipersembahkan kepada roh-roh penjaga tempat tersebut. Hal ini 

berdasarkan pada pernyataan Siti Marna (keturunan Parafu Sori Jo), bahwa: 
 
“Saramba na sadia wau bahan-bahan ru’u nd wi k i ne’e w ’  toho dore 
ama ngadi na.” 
 

Artinya: 
 

Pertama yang perlu disiapkan ialah segala bahan-bahan untuk sesajen 
untuk dibawa besok, sesajennya disiapkan pada malam hari 
sebelumnya.7 

Membawa sesajen untuk ritual toho dore merupakan hal yang paling 

penting, oleh karenanya sesajen disediakan lebih awal pada malam sebelum 

pergi mengadakan ritual besoknya. Membawa sesajen diyakini sebagai salah 

satu persyaratan yang paling utama agar hajatnya dapat tercapai dengan 

cepat. Namun, keyakinan ini justru berbanding terbalik dengan yang 

disampaikan oleh tokoh pemuda Desa Melayu, ia mengatakan bahwa: 
Secara syariat Islam tidak boleh memperuntukkan sesajen untuk roh, 
karena memang sifatnya Jin ini membuat kita yakin bahwasanya yang 
kita lakukan itu semata-mata untuk tuhan kita tetapi pada 
kenyataannya itu tidak melainkan hanyalah perbuatan jin yang 
menjatuhkan kita dalam kesyirikan.8 
 

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa memang memperuntukkan 

sesajen untuk roh-roh tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, karena 

termasuk perbuatan syirik yang diharamkan. Masyarakat dulu sering 

melakukan hal tersebut, karena mengikuti dari kepercayaan lamanya 

terhadap Makakamba Makakimbi yakni sesajen dipersembahkan untuk 

                                                           
7Siti Marna (58 Tahun), Keturunan Parafu Sori Jo, Wawancara, 19 Februari 2024. 
8Mihrali (25 Tahun), Tokoh Pemuda Desa Melayu, Wawancara, 24 Februari 2024. 
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dijadikan makanan bagi penjaga tempat yang dianggap keramat. Dengan cara 

tersebut diyakini dapat menyenangkan dan membuat gembira perasaan para 

roh-roh sehingga permintaanya cepat terkabulkan. 

Sebelum masuknya Islam, ketika proses pemujaan berlangsung maka 

segala bentuk hajat dan permintaan akan disampaikan kepada penjaga atau 

roh-roh di tempat tersebut. Akan tetapi setelah masuknya Islam, sebagian 

masyarakat melakukan ritual toho dore dan hajatnya diminta kepada Allah, 

sebagiannya lagi justru meminta kepada Allah dan para roh, dan sebagian 

besar masyarakat tetap meminta kepada para roh-roh. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari Siti Marna (keturunan Parafu Sori Jo), bahwa: 
 
“Ta karawiku aura karawi ba douma ntoi ederu raho kaita di ruma aka 
hidi ake ra toho kai ra au pahu di raho ta ni, pala wati pehe ta aka sia 
doho ma tonggu mada oi pala aka ruma, hidi aka ka cuma kandadi kai 
perantara ra toho kaiba ndai dohona bahawa ake deiku mai raho kai 
s r ’   k  Rum  lo du roci terk  ul n .” 

 
Artinya: 

 
Kita melakukan perbuatan seperti ini untuk mencontoh dan mengikuti 
perbuatan orang-orang terdahulu dalam meminta segala bentuk 
permintaan kepada Allah yakni melalui tempat itu, tapi kita tidak 
menyebutkan nama-nama penjaga mata air ditempat itu melainkan 
hanya meneyebut nama Allah, karena tempat itu diciptakan oleh Allah 
untuk dijadikan perantara kita dalam meminta kepada Allah supaya 
cepat terkabul.9 
  

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa ketika meminta hajat 

masyarakat mencontohi perbuatan nenek moyangnya yaitu dengan cara 

menjadikan sebuah tempat sebagi perantara dalam meminta kepada Allah 

agar cepat terkabul doanya. Ditempat itu dia tidak meminta kepada para roh 

melainkan meminta kepada Allah. Namun, dalam hal ini justru tokoh agama 

Desa Melayu tidak sepakat akan hal tersebut dan mempertanyakan kenapa 

                                                           
9Siti Marna (58 Tahun), Keturunan Parafu Sori Jo, Wawancara, 19 Februari 2024. 
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harus menjadikan suatu tempat sebagai perantara, berikut pernyataan dari 

tokoh agama Desa Melayu: 
 
Saya tidak tau pasti antara mereka meminta kepada Allah atau kepada 
roh, karena ketika kita bertanya kepada mereka tentu jawabannya 
mereka meminta kepada Allah bukan kepada roh, tetapi kalo mereka 
meminta kepada allah ya kenapa harus ditempat itu? Berarti bisa 
dipastikan bahwasannya mereka meminta kepada para roh-roh yang 
ada ditempat itu. Makanya banyak yang mengatakan bahwa itu syirik 
karena meminta kepada roh.10 
 

Jadi, dari kedua pernyataan yang saling bertentangan diatas dapat 

disimpulkan bahwa karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang 

agama sehingga mereka menjadikan tempat sebagai perantara agar doanya 

cepat terkabul. Akan tetapi ada memang sebagian masyarakat yang meminta 

langsung kepada tempat itu tanpa menyebut nama Allah, hal ini sesuai 

dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala Desa Melayu bahwa ada 

sebagian orang-orang yang minim pengetahuan tentang agama memang 

sengaja datang ke tempat itu untuk meminta kepada roh, dia meminta dan 

menyebutkan nama roh-roh yang ada di situ dan melupakan menyebut nama 

Allah.  

Masyarakat meyakini bahwa ketika berkunjung dan meminta doa di 

tempat-tempat yang dianggap keramat seperti Sori Jo dapat memberikan 

manfaat terhadap mereka dan khususnya kepada orang yang memiliki hajat 

untuk mendatangi tempat tersebut. Namun, pada kenyataanya semua itu 

hanya tipu daya setan dan berbanding terbalik dengan apa yang mereka 

yakini, karena sesungguhnya mendatangi tempat-tempat dengan tujuan 

untuk meminta atau berdoa kepada selain Allah seperti meminta kepada 

para roh leluhur itu tergolong pada perbuatan syirik yakni dosa besar yang 

                                                           
10Sudirman (54 Tahun), Tokoh Agama Desa Melayu, Wawancara, 23 Februari 2024. 
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tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali jika pelakunya bertaubat dari 

dosa tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh agama Desa Melayu: 
 
Hal itu merupakan cerita dari mulut ke mulut, kebetulan ketika orang 
sakit pergi ke tempat toho dore dan memberikan persembahan 
misalnya seperti menyembelih kambing maka orang yang sakit tersebut 
akan sembuh, akan tetapi sebenarnya orang tersebut sembuh bukan 
karena hal tersebut, namun pikiran mereka lah yang mempengaruhi 
agar mempercayai bahwa dia sembuh karena melakukan ritual ini. Kalo 
untuk manfaat sebenarnya tidak ada sih, paling manfaatnya sesajen bisa 
dimakan oleh hewan-hewan disekitar. Melakukan toho dore malah rugi 
sih, mulai dari waktunya dan materi juga.11 
 

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh tokoh 

pemuda Desa Melayu, yang mana ia mengatakan bahwasanya roh-roh atau 

tempat-tempat yang diyakini keramat tersebut tentu saja tidak dapat 

memberikan maslahat dan mudarat, sebab yang bisa memberikan mudarat di 

langit dan bumi ini hanyalah Sang Pencipta yaitu Allah swt.12 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

yang melakukan ritual toho dore dan sejenisnya tentu tidak mendapatkan 

manfaat apapun, akan tetapi justru mendapatkan kerugian, baik dari segi 

waktu maupun materi karena melakukan hal-hal seperti ini hanya 

membuang-buang waktu dan materi saja tanpa adanya maslahat yang bisa 

didapatkan. Selain itu, roh-roh yang dianggap mampu menyembuhkan 

penyakit serta dapat mengabulkan segala bentuk doa itu hanya tipu daya 

setan yang mengganggu akidah manusia dari kekuasaan Allah Yang Maha 

Kuasa di atas segala-galanya, sehingga ketika masyarakat meminta kepada 

roh-roh yang diyakini dapat mempermudah terkabulnya doa yang ada hanya 

membuang-buang waktu saja karena memang roh-roh tersebut tidak 

memiliki kuasa untuk mengabulkan segala bentuk permintaan dan tidak 

                                                           
11Sudirman (54 Tahun), Tokoh Agama Desa Melayu, Wawancara, 23 Februari 2024. 
12Mihrali (25 Tahun), Tokoh Pemuda Desa Melayu, Wawancara, 24 Februari 2024. 
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dapat dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini 

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh pemuda Desa Melayu: 
 
Bagi mereka yang mempercayai dengan mendatangi tempat seperti Sori 
Jo untuk meminta anak ataupun meminta jodoh yang sebenarnya itu 
adalah tipu daya. Saya pribadi tidak percaya bahwa roh-roh dapat 
membantu terkabulnya do’a sebab yang mengabulkan suatu do’a itu 
bukan roh nenek moyang kita atau tempat-tempat tertentu akan tetapi 
hanya Allah semata.13 
 

Ungkapan di atas juga diperkuat oleh gagasan yang disampaikan oleh 

tokoh agama Desa Melayu, bahwa yang paling cepat dikabulkan doa atau apa-

apa yang kita minta itu hanya memintanya langsung kepada Allah saja, 

sedangkan roh atau tempat tertentu tidak mampu dan memang mereka tidak 

bisa memberikan apa-apa.14 Jadi, ketika kita berdoa itu cukup langsung 

memintanya kepada Allah, karena sesungguhnya doa akan cepat terkabulkan 

apabila kita memintanya dengan penuh keyakinan pasti akan terkabulkan. 

Menurut Siti Marna selaku keturunan Parafu Sori Jo, bahwa sampai 

sekarang ritual toho dore masih dilestarikan dan diamalkan oleh sebagian 

besar masyarakat Desa Melayu karena menganggap perbuatan semacam ini 

tidaklah salah, namun sesuai apa yang dilakukan oleh para nenek moyangnya 

terdahulu yang harus dicontohi. Hal ini sesuai dengan yang ia sampaikan 

berikut ini: 
 
“Ngge’epu doum  l o  k  hidi  k , w ti pori keturun n p l  w r  m l o 
  tu  une r wi nd i    ed n  r  w r  iu k in  t ho s r ’  k in , de lao 
  tu s r ’    dou ra eda rawi ndai.” 
 

Artinya: 
 

Masih banyak yang pergi mendatangi tempat itu, tidak hanya dari 
kalangan keturunannya tapi banyak yang ikut-ikutan pergi karena 
mereka melihat adanya kesembuhan setelah dari sana, sehingga semua 
mengikuti dan mencontohi pemujaan yang telah kita lakukan.15  

                                                           
13Mihrali (25 Tahun), Tokoh Pemuda Desa Melayu, Wawancara, 24 Februari 2024. 
14Siti Marna (58 Tahun), Keturunan Parafu Sori Jo, Wawancara, 19 Februari 2024. 
15Siti Marna (58 Tahun), Keturunan Parafu Sori Jo, Wawancara, 19 Februari 2024. 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, hal yang 

disampaikan diatas berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan, 

yakni ritual toho dore sampai sekarang masih ada sebagian kecil masyarakat 

Desa Melayu yang masih mengamalkannya. Mereka lakukan secara terang-

terangan dan ada pula yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi 

karena takut ketahuan oleh keluarganya. Namun, hanya sisa segelintir orang 

saja yang masih melakukan ritual ini, dikarenakan semakin kuatnya 

penyebaran agama Islam dan adanya pemahaman mendalam terkait Islam 

dalam diri masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh kepala Desa Melayu, bahwa: 
 
Masih ada sedikit, sangat kurang masyarakat di desa Melayu yang masih 
melakukan ritual toho dore paling kalo ada hanya satu atau dua orang. 
Hal ini dikarenakan pendidikan agama yang didapat oleh masyarakat di 
desa Melayu sudah mantap semua, oleh karena itu pelaksanaan ritual 
toho dore ini hampir punah, bahkan keturunan-keturunannya juga 
hampir tidak ada lagi yang melakukan ritual toho dore apalagi 
masyarakat biasa.16 
 

Gagasan diatas juga diperkuat oleh pendapat dari tokoh pemuda Desa 

Melayu bahwa sekarang ini masyarakat di desa Melayu sudah berkurang 

yang melakukan ritual toho dore, karena memang pemahamannya secara 

agama itu sudah mumpuni dan seiring perkembangan zaman maka berubah 

pula pola pikir masyarakat Mbojo. Jadi sampai sekarang ini sebagian kecil 

masyarakat Melayu yang masih melakukan seperti keturunannya.17 Oleh 

karena itu, dapat kita ketahui sekarang hanya sisa segelintir orang yang 

masih melakukan ritual toho dore, hal ini disebabkan oleh pemahaman 

agama masyarakat yang semakin bagus sehingga dapat membedakan antara 

yang hak dan batil, mengetahui mana yang syirik dan bukan syirik, sehingga 

segala bentuk ritual yang memang tidak ada dasarnya dan melenceng dari 

                                                           
16Muhide (56 Tahun), Kepala Desa Melayu, Wawancara, 20 Februari 2024. 
17Mihrali (25 Tahun), Tokoh Pemuda Desa Melayu, Wawancara, 24 Februari 2024. 
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ajaran Islam mereka mulai meninggalkannya. Adapun faktor lain juga yang 

mempengaruhinya ialah karena perkembangan zaman yang secara drastis 

mengubah pola pikir yang primitif menjadi moderen. 

B. Bentuk dan Makna Ritual Toho Dore 

1. Bentuk-Bentuk Ritual Toho Dore 

Dalam melakukan ritual toho dore, terdapat berbagai bentuk 

keinginan yang melatarbelakangi adanya diadakan pemujaan. Adapun 

bentuk-bentuknya, seperti keinginan untuk mempunyai anak, mendapatkan 

jodoh, menyembuhkan penyakit dan berbagai keinginan lainnya. Hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan oleh Siti Marna (keturunan Parafu Sori Jo), 

bahwa: 
 
“Toho dore ke ngge’e m c m n   une r ho jodoh, k t ho hengge, ne’e 
nt u  n , ne’e nik  roci, raho tamba-tamba rejeki.” 
 

Artinya: 
 
Toho dore memiliki banyak macam bentuk, di antaranya seperti 
meminta jodoh, penyembuhan penyakit, keinginan memiliki anak, 
keinginan ingin menikah cepat, dan meminta tambahan rezeki.18 
 

Pendapat di atas juga diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan 

oleh tokoh pemuda Desa Melayu yakni diantaranya yang dilakukan oleh 

masyarakat Melayu, yang pertama untuk mendapatkan keturunan sebagai 

sarana mendapatkan hasil panen yang melimpah, untuk mendapatkan hasil 

ternak yang banyak, agar beras tidak kurang, agar anak dalam kandungan 

tidak hilang, yang belum nikah agar cepat menemukan jodohnya, agar 

melahirkan anak yang normal, untuk melakukan ziarah bagi keturunannya.19 

Berdasarkan hasil dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat banyak bentuk ritual toho dore yang dilakukan oleh 

                                                           
18Siti Marna (58 Tahun), Keturunan Parafu Sori Jo, Wawancara, 19 Februari 2024. 
19Mihrali (25 Tahun), Tokoh Pemuda Desa Melayu, Wawancara, 24 Februari 2024. 
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masyarakat Mbojo, yakni diantaranya agar mendapatkan hasil panen yang 

berlimpah. Selain berupa permintaan terdapat bentuk lain dari ritual ini, 

yaitu datang berziarah, hal ini dilakukan khusus bagi yang memiliki 

keturunan dari tempat itu seperti Sori Jo. 

Adapun dari setiap bentuk toho dore yang berbeda itu pada prosesi 

pelaksanaannya tetap sama semua, baik dari segi bahan-bahan sesajennya, 

tata cara pelaksanaannya dan tempat ritualnya. Yang membedakannya ialah 

hanya terletak pada doa, yakni permintaannya disesuaikan dengan hajat. 

Adapun khusus bagi keturunannya ketika datang berkunjung untuk 

menziarahi roh leluhurnya, bisa tanpa melakukan doa dan bisa pula 

memohon permintaan. Semua kembali dilihat dari hajatnya masing-masing. 

2. Makna Ritual Toho Dore 

Dalam prosesi pelaksanaan ritual toho dore tentu diyakini memiliki 

makna dan tujuan yang melatarbelakanginya, baik dari segi pelaksanaannya, 

bahan-bahan sesajen yang digunakan dan pemilihan waktu yang tepat 

mempunyai makna masing-masing yang mendalam. Berikut penjelasan dari 

Siti Marna yang merupakan keturunan langsung dari Parafu Sori Jo terkait 

bahan-bahan beserta makna dan tujuan dalam penggunaannya:  

                            a.            

 
 
 
 

 

 
 
 
K lo s nd ’  m  ntum . K ntum  k ire m ’ lum s rum u nd it  ke 
ntum  s  g nt  s r ’  t , ntum  s  g nt  mori r  n w  t , ede w r  k i 
k ntum  k lo di w ’ . W ti lo  di k  kur  w ’  k lo m ’ lum  de sif  
nd i w ’  edere m i k i   w r  di m  nd di ba kura na re wati taho 
laona.   
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Artinya: 
 
Pisang satu sisir utuh. Dikasih utuh satu sisir pisangnya karena tubuh 
kita utuh satu sha keseluruhannya, juga utuh satu sha hidup dan nyawa 
kita, itu alasannya kita membawanya secara utuh. Tidak bisa dikasih 
kurang pisang yang dibawa karena kan menyebabkan terjadinya 
sesuatu pada diri kita sehingga tidak tidak boleh kurang. 
 

       b. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dolu rasa sanggini. Dolu sanggini de sifa ndai ta sabua, wara kai kani 
dolu j ng  r s  de m ’ lum  i  k n re mori nd ita ge ngaha kai dolu 
janga rasa. Ede h rus w ’  nd i j ng  l  o w ’  dolu n , nd di t  w ’  
we ku ru’u wi’i  k  hidi mada oi wel  ‘do l  o mada oi wel  ‘d . 
 
Artinya: 
 
Telur kampung satu biji. Telur satu biji ini melambangkan diri kita yang 
satu, adapun alasan memakai telur kampung karena kehidupan kita 
yang dulu ketika makan yaitu lauknya pakai telur kampung. Maka dari 
itu kita harus membawa ayam beserta telurnya, jadi dibawakan untuk 
dipersembahkan di mata air bagian selatan dan mata air bagian utara. 
 

 
     c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karo’do bura, karo’do monc . Nd it  w r  r ’   ur  r ’  monc  m  d  
t d   une r ’  k l , nd di r ’   ur  r ’  monc  m  d  t d  edeku di 
katada kai aka karodo bura karodo monca re. 
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Artinya: 
 
Nasi legit putih, nasi legit kuning. Kita memiliki darah putih dan darah 
kuning yang tidak kelihatan seperti halnya darah merah, jadi darah 
putih dan kuning yang tidak kelihatan itulah yang diperlihatkan melalui 
nasi legit putih dan nasi legit kuning. 
 

d. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bongi monca. ‘Di wura heko kai hidi aka labo douma mai raka hidi aka. 
 
Artinya: 
 
Beras kuning. Untuk disebarkan disekeliling tempat itu dengan orang 
yang mendatangi tempat tersebut agar mendapatkan keberkahan. 

                                  e. 

 
 
 
 
 
 

 

Oh . ‘Di ngaha ba sia doho ma tonggu hidi aka. 
 
Artinya:  
 
Nasi. Untuk dimakan oleh penjaga tempat itu. 
 
                        f. 

    
 
 
 
 
 

 

 

Janga rasa. ‘Di ru’u ng h     sia doho ma tonggu hidi aka. 
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Artinya: 
 
Ayam kampung. Untuk dimakan oleh penjaga tempat itu. 
 
                         g. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Mama. N hi, u’ ,  fu. Ru’u m m  k i   m  siwe m  j g  hidi aka 
sawauba nggori ngaha na. 
 
Artinya: 
 
Nyirih. Terdiri dari sirih, pinang, kapur. Untuk dinyirih oleh penjaga 
tempat itu yang perempuan setelah dia selesai makan. 
 
                        h. 
 
 
 
 
 
 

 

Rongko tambaku. Ru’u rongko    m  mone m  j g  hidi aka sawauba 
nggori ngaha na. 
 
Artinya:  
 
Rokok tembakau. Untuk dirokok oleh penjaga tempat itu yang laki-laki 
setelah selesai makan. 
 
                          i. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dupa. K ’  ncu’i di kamengi kai sia doho ma tonggu hidi aka. 
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Artinya: 
 
Kemenyan. Dibakar untuk mewangikan mereka para penjaga tempat 
itu. 
 
                        j. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pangaha karengke karao. Ndawi kai pangaha ake ma bentuk mbolo ma 
ntodo, ma pela, ma naru, ma naru more ederu ru’u l m  ng k i p ju r  
kani ba sia doho ma mai ra utus. 
 
Artinya:  
 
Kue karangke. Kue ini dibuat berbentuk bulat yakni untuk peneduh, 
yang pipih, yang panjang, yang panjang yaitu melambangkan paying 
yang dipakai oleh mereka yang diutus datang. 
 
                      k. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ro’o k lo. ‘Di lama kai s r  ’  p hu soji r  w ’  nd i  ke. 
 
Artinya: 
 
Daun pisang. Untuk dipakai sebagai alas dari semua bahan sesajen yang 
kita bawa.20 
 

Sesajen merupakan sesuatu yang dipersembahkan kepada roh-roh 

yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Sesajen terdiri dari pisang, 

                                                           
20Siti Marna (58 Tahun), Keturunan Parafu Sori Jo, Wawancara, 22 Februari 2024. 
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telur, nasi legit putih, nasi legit kuning, kemenyan dan beberapa bahan 

lainnya. Masyarakat Mbojo meyakini bahwa semua bahan-bahan yang ada 

dalam sesajen harus dihabiskan atau diletakkan di tempat penyembahan dan 

tidak boleh dibawa pulang kembali karena mereka meyakini akan ada 

mudarat berupa munculnya penyakit pada orang-orang yang membawa 

kembali sesajen tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Siti Marna 

(keturunan Parafu Sori Jo): 
 
“M  d lo  di k r wi re  in  w ’  dul  m  li sis  ng h   k  hidi  k , 
ng h  k mpoi gu k ren  w ’  dul si n  m i m  li k i   supu  k  nd it , 
maklum sumpa ra sake kaina ai akanare.” 
 

Artinya: 

Yang tidak bisa dilakukan ialah dilarang membawa pulang kembali sisa 
makanan dari tempat itu, harus dihabiskan karena jika kita 
membawanya kembali dapat mendatangkan kembali penyakit untuk 
kita, karena ini merupakan bagian dari perjanjian lama.21 

 

Penjelasan di atas yang membuat kebiasaan masyarakat selalu 

menghabiskan semua bentuk sesajen yang berupa makanan untuk 

menghindari kembalinya penyakit dalam dirinya. Oleh karena itu, hal ini 

selalu diingatkan dan dilarang keras. Akan tetapi pada kenyataannya 

sekarang keyakinan tersebut mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, 

karena ketika masih ada banyak makanan tersisa maka mereka akan 

membawa pulangnya kembali untuk dimakan di rumah dan hasilnya tidak 

ada yang terkena penyakit setelah itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hal 

tersebut tidaklah berpengaruh dan tidak dapat memberikan mudarat yang 

membawa penyakit. Akan tetapi, hukum memakan sesajen adalah haram. 

Ketika mendatangi suatu tempat yang dianggap memiliki kekuatan 

sehingga menyebabkan manusia tertipu untuk meminta-minta kepada 

                                                           
21Siti Marna (58 Tahun), Keturunan Parafu Sori Jo, Wawancara, 19 Februari 2024. 
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tempat tersebut, maka akan ada ritual-ritual yang akan dilakukan dan 

tentunya dalam menjalakan ritual ini disertai kehati-hatian dan ada tata 

tertib yang harus dilakukan. Adapun tata cara pelaksanaan ritual toho dore 

yang dilakukan oleh masyarakat Mbojo beserta makna-makna dan tujuannya 

ialah sebagai berikut yang dikemukakan oleh Siti Marna (keturunan Parafu 

Sori Jo): 

a. Saramba na sadia wau bahan-bahan ru’u ndawi kai soji ne’e w ’  

toho dore ama ngadi na, bune karodo, kalo, dolu, rongko, labo 

makailai dohona, loadu n isi re l o w ’  du.  

Artinya: 

Pertama yang perlu disediakan ialah bahan-bahan untuk membuat 

sesajen pada malam hari sebelum dibawa besoknya. Disediakan 

duluan agar besok bisa dibawa pergi.  

b. Ampo s r m   ne’e londo l o re ni t w u  mpo l odu. 

Artinya:  

Sebelum berangkat harus melakukan niat dulu baru pergi.  

c. Dikarawi wausi rongga re sambele janga rasa kabua sampai puru 

mami na janga re ampo ta toho dore, toho labo janga ede. Sambele 

j ng  re ne’e k i  k  hidi  k  lo du roci k  uln  r  r ho nd it . 

J ng  lo  w ’  du  m u , tolu m ua, ber  ne’e nd i p l  w r  husus 

j ng  ru’u toho  k  temp t m da oi t  ‘do l  o m da oi t  ‘d . 

Mis ln  w ’  si up  m u   er rti toho j ng  siwe mone ru’u t  m  

‘do, j ng  siwe mone r ’u ru’u t  m  ‘d . P l  du  m u si j ng  w ’  

 er rti toho j ng  siwe ru’u t  ‘do  mpo j ng  mone ru’u t  ‘d .  

Artinya: 

Hal-hal yang akan dilakukan setelah sampai di tempat yaitu, 

menyembelih ayam kampung dan mengolah ayamnya kemudian di 

panggang, ayam tersebut untuk sesajen toho dore. Menyembelih 

ayam ditempat itu supaya apa yang kita inginkan dapat terkabulkan 
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dengan cepat apa yang kita harapkan. Ayam yang dibawa bisa dua 

ekor, tiga ekor, atau berapapun asalkan ada memang disediakan 

ayam khusus untuk dipersembahkan ditempat tersebut, yakni di 

mata air bagian utara dan mata air yang ada di bagian selatan. 

Misalnya kalo empat ekor ayam yang dibawa, berarti harus 

mempersembahkan ayam jantan dan betina dibagian selatan dan 

mempersembahkan pula ayam jantan betina di bagian utara. Apabila 

hanya membawa dua ekor ayam, berarti harus mempersembahkan 

ayam betina di bagian selatan dan ayam jantan di bagian utara. 

d. Sement r  puru k  u  j ng , t l o k ndeu ku dou r  w ’  t  m  supu 

ededu kandeu ba keturunan dari tempat aka (Sori Jo), ru’u k r so 

kalosa kai supu ra hengge aka sarumbu. 

Artinya: 

Sementara ayamnya sedang di panggang, maka oaring sakit yang 

memiliki hajat akan dimandikan oleh keturunan yang ada ditempat 

itu (Sori Jo), agar dapat membersihkan dan menegluarkan penyakit 

yang ada dalam dirinya. 

e. Ampode lao toho du janga rasa ra kabua puru  k n  re l  o s r ’  

p hu r  w ’  s di  t   k  s ng di n  re di hidi mada oi t  ‘do l  o 

aka mada oi hidi t  ‘d . 

Artinya: 

Kemudian ayam yang sudah selesai dipanggang tadi beserta semua 

bahan sesajenyang telah disiapkan tadi malam akan dibawa untuk 

dipersembahkan di tempat mata air bagian selatan dan mata air 

bagian utara. 

f. W usi nggori toho s mporo t  weh  m  li j ng   k n  re ru’u do’  

mbali kai ederu raho tula bala ma iha ampo raho kadeni ma taho. 

Ampode di ngaha ndiha mbali ba ndai, pala bune maka lai doho nare 

 in  weh  k ren  di toho ng h  ru’u    s nd k n   k  hidi  k    une 

dolu, tambaku, dan yang lainnya. 
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Artinya: 

Adapun jika telah selesai melakukan persembahan maka ayam tadi 

akan diambil kembali untuk diadakan doa lagi yaitu berdoa meminta 

agar dihindarkan dari bahaya dan meminta aagar senantiasa 

didekatkan dengan kebaikan. Kemudian ayamnya kita makan 

bersama, tapi bahan sesajen lainnya tidak boleh diambil kembali 

karena dipersembahkan sebagai makanan untuk roh penjaga tempat 

itu seperti telur, bembakau, dan yang lainnya. 

g. Nggori ede loa doho-doho w ’u, lo  l ngsung dul  r u. 

Artinya: 

Setelah itu semua selesai kita bisa duduk-duduk dulu, atau bisa juga 

langsung kembali pulang.22 

 Semua pelaksanaan di atas dilakukan secara tertib, mulai dari 

menyediakan bahan-bahan sesajen sampai pada tahap meminta doa dan 

makan bersama sampai selesai. Selain itu, terdapat hal yang paling utama 

dalam melakukan ritual toho dore yakni memilih hari yang baik. Terdapat 

beberapa hari-hari yang diyakini bagus untuk melaksanakan ritual toho dore, 

diantaranya yaitu hari Senin, Rabu. Kamis, Jumat dan Minggu. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan yang disampaikan oleh Siti Marna (keturunan Parafu Sori 

Jo), bahwa: 
 
“Loa aka hari senin, loa minggu, sura aina selasa labo sabtu wati loa 
karena bune nggahi ba dou ai akana ainai edere ndeu kaiba seta ra jin di 
hidi aka. Memang ainai re ra kandadi ba ruma sar ’  p l  m t ho re 
lima ainai mpa ari maiba sabtu selasa. Loa lao toho dore ama sidi, sura 
aina nggori ba loho karena na panggo wauba waktu loho karena sekitar 
waktu loho re ndai waura dula aka hidi aka.” 
 

Artinya: 
 

Bisa di hari Senin, bisa Minggu, yang penting bukan di hari Selasa dan 
Sabtu karena seperti yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu bahwa 
hari-hari tersebut merumakan hari yang mana Setan dan Jin mandi di 

                                                           
22Siti Marna (58 Tahun), Keturunan Parafu Sori Jo, Wawancara, 19 Februari 2024. 
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tempat itu. Memang hari-hari tersebut diciptakan oleh Allah semua, tapi 
yang baik adalah di lima hari selain Sabtu dan Selasa. Bisa melakukan 
ritual toho dore di pagi hari, jangan di waktu setelah salat Dzuhur 
karena seharusnya setelah waktu itu kita harus pulang dari tempat 
tersebut. 
 

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bagaimana 

keyakinan-keyakinan dalam melakukan ritual toho dore yaitu, selain tata cara 

pelaksanaan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan secara tertib, 

terdapat pula pemilihan hari-hari baik untuk melakukan ritual toho dore 

yakni di lima hari selain hari Selasa dan Sabtu, karena di hari Selasa dan 

Sabtu merupakan waktu yang mana Setan dan Jin bermandian di tempat itu 

sehingga diharuskan untuk menghindar dari hal ini. Selain itu, dianjurkan 

untuk tidak melakukannya di waktu setelah Dzuhur karena harusnya 

diwaktu ini kita dianjurkan untuk pulang dari tempat tersebut.  

C. Implikasi Ritual Toho Dore dalam Menanamkan Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam 

Ritual toho dore merupakan ritual lama yang masih dilakukan sampai 

sekarang ini. Namun, ketika membahas tentang bagaimana implikasinya 

dalam penanaman nilai-nilai pendidikan Islam khususnya di Desa Melayu, 

maka bisa dikatakan hampir tidak ada dampak positif dalam penanaman 

nilai-nilai pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan ritual toho dore 

bertentangan dengan syariat Islam, sehingga ketika kita mengharapkan 

adanya sisi positif dari ritual ini dalam hal-hal keagamaan maka sedikitpun 

tidak akan ada yang kita dapati. Jikapun ada implikasinya, maka itu hanya 

diperuntukkan oleh para pengkaji Islam, sehingga dari hasil kajiannya itu 

dapat dituangkan lewat tulisan-tulisan dalam buku atau lewat ucapan-

ucapan yang disampaikan pada saat berdakwah bahwasanya ritual semacam 
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ini tidak boleh dilakukan karena mengandung kesyirikan didalamnya. 

Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Desa Melayu, bahwa: 
 
Ada nilai pendidikan Islamnya, justru datang kesana itu ada nilai 
pendidikan Islamnya tapi khusus orang-orang tertentu yang mengkaji 
tentang Islam bukan orang-orang yang datang meminta kesembuhan 
sakit dan sebagainya. Toho dore membawa sesajen itu syirik dan 
melanggar syariat Islam.23 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ritual 

toho dore tidak memiliki dampak positif dalam penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam, melainkan justru merusak akidah dan menjerumuskan 

kepada perbuatan yang sia-sia serta kesyirikan. Hal ini juga diperkuat oleh 

beberapa pernyataan yang disampaikan oleh narasumber lainnya yang 

mengatakan bahwasanya syirik melakukan perbuatan semacam ini dan 

membawa kerugian dalam bentuk material dan waktu. Oleh karena itu, 

kebiasaan melakukan ritual toho dore harus dihilangkan demi kemaslahatan 

umat guna menghindari permasalahan krisis akidah.  

Dalam usaha menghilangkan ritual toho dore atau semacamnya di 

Desa Melayu, tentu membutuhkan keikutsertaan serta campuran tangan dari 

pemerintah serta tokoh-tokoh penting yang terpandang di desa itu sendiri 

seperti Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda 

untuk membimbing dan mengayomi masyarakat agar tidak melakukan 

perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Berikut hasil 

wawancara yang dilakukan dengan para tokoh terkait usaha yang mereka 

lakukan dalam menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan lagi ritual 

toho dore dan semacamnya: 

 

 

                                                           
23Muhide (56 Tahun), Kepala Desa Melayu, Wawancara, 20 Februari 2024. 
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1. Kepala Desa: 

Kembali kami melakukan sosialisasi bahwa itu tidak boleh lagi 

dilakukan dengan cara melakukan pendekatan yaitu memberikan 

pemahaman agama beserta dengan dalil-dalil yang melarang 

melakukan hal tersebut.24 

2. Tokoh pemuda: 

Melakukan diskusi dan kajian bersama dengan pemuda-pemudi, 

serta melakukan rapat dan musyawarah dengan aparat desa agar 

mengadakan kajian keagamaan dengan membahas ritual toho dore 

merupakan syirik.25 

3. Tokoh agama: 

Untuk mencegahnya, caraya kita secara pelan-pelan memberikan 

pemahaman terhadap masyarakat terkait beratnya dosa 

penyembahan terhadap selain Allah, karena pada prinsipnya ritual 

toho dore itu syirik. Selain itu, lewat-lewat pengajian kita sampaikan 

bahwa ini adalah perbuatan yang memang tidak disyariatkan oleh 

Islam, terus di khutbah Jum’at bisa disampaikan terkait ini 

perbuatan syirik dan mendapat dosa besar, sehingga dengan 

masyarakat memahami bahwa perbuatan ini syirik sehingga mereka 

tidak berani lagi untuk melakukannya. Intinya secara pelan-pelan 

kita menyampaikan kepada masyarakat agar dapat memahami dan 

menerima, karena ini juga merupakan hal yang dapat menimbulkan 

pertengkaran. Insyaallah masyarakat semakin cerdas, bahwa hal-hal 

seperti itu tidak perlu dilakukan.26 

4. Tokoh masyarakat: 

“Ngoa ra tei bahwa karawi ake ke wati loa di karawi.” 

 

 

                                                           
24Muhide (56 Tahun), Kepala Desa Melayu, Wawancara, 20 Februari 2024. 
25Mihrali (25 Tahun), Tokoh Pemuda Desa Melayu, Wawancara, 24 Februari 2024. 
26Sudirman (54 Tahun), Tokoh Agama Desa Melayu, Wawancara, 23 Februari 2024. 
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Artinya: 

Memberitahu dan mengajarkan bahwa perbuatan semacam ini tidak 

boleh dilakukan.27 

Berdasarkan pernyatan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

banyak cara yang dilakukan oleh para tokoh penting di Desa Melayu dalam 

usaha menghilangkan kebiasaan melakukan ritual toho dore yakni melakukan 

pendekatan dengan masyarakat kemudian memberi pemahaman secara 

hikmah bahwa perbuatan semacam ini tidak boleh lagi dilakukan karena 

tidak ada maslahatnya dan mengarahkan ke jalan kesesatan. Selain itu 

diadakan juga kajian santai bersama para pemuda dan melakukan dakwah-

dakwah lewat khutbah Jum’at dan pengajian di setiap masjid.  

                                                           
27Sudirman Tayeb (84 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Melayu, Wawancara, 20 

Februari 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terkait judul yang diangkat ialah sebagai berikut: 

1. Sebelum datangnya Islam di daerah Mbojo, masyarakat Mbojo sudah 

lama menganut kepercayaan terhadap animisme dinamisme yang 

dikenal dengan istilah Makakamba Makakimbi. Salah satu 

implementasi kepercayaan Makakamba Makakimbi ialah ritual toho 

dore, yaitu upacara ritual yang dilakukan dengan membawa sesajen, 

mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat serta dapat 

mengabulkan doa. Setelah masuknya Islam, budaya toho dore semakin 

banyak yang melakukan, dikarenakan adanya sikap ghuluw dan 

kesalahpahaman. Maka dari itu, masyarakat menganggap bahwa ritual 

ini merupakan salah satu bentuk ibadah dari agama Islam. Namun, 

seiring berjalannya waktu pemahaman masyarakat tentang Islam 

semakin mendalam sehingga dapat membedakan mana yang haq dan 

mana yang batil, masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan 

melakukan ritual toho dore karena menganggap perbuatan ini syirik, 

dan seiring berkembangnya zaman ritual ini mulai ditinggalkan 

karena tidak sesuai dengan logika dan hanya orang-orang yang 

memiliki pemikiran terbelakang yang masih membenarkannya. 

2. Dalam melakukan ritual toho dore, terdapat berbagai bentuk 

keinginan yang melatarbelakangi adanya diadakan pemujaan. Adapun 

bentuk-bentuknya, seperti keinginan untuk mempunyai anak, 

mendapatkan jodoh, menyembuhkan penyakit dan berbagai keinginan 



68 
 

 
 

lainnya. Selain berbentuk keinginan, juga untuk melakukan ziarah 

bagi keturunannya. Adapun dari setiap bentuk toho dore yang berbeda 

itu pada prosesi pelaksanaannya tetap sama semua, baik dari segi 

bahan-bahan sesajennya, tata cara pelaksanaannya dan tempat 

ritualnya. Yang membedakannya ialah hanya terletak pada doa, yakni 

permintaannya disesuaikan dengan hajat. Kemudian, setiap prosesi 

dan bahan-bahan sesajen memiliki makna dan tujuan tersendiri. 

Misalnya orang yang sakit atau yang memiliki hajat akan dimandikan, 

hal ini bermakna dan bertujuan agar segala penyakitnya dihilangkan 

dan dibersihkan kemudian mendapatkan berkah dari air tersebut. 

3. Adapun implikasi ritual toho dore dalam penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam di Desa Melayu ialah tidak ditemukan dampak 

positif kecuali bagi para pengkaji Islam, yakni dari hasil kajiannya 

dapat dituangkan lewat tulisan-tulisan dalam buku atau lewat ucapan-

ucapan yang disampaikan pada saat berdakwah bahwasanya ritual 

semacam ini tidak boleh dilakukan karena mengandung kesyirikan 

didalamnya. Selain itu, terdapat dampak negatif yaitu merusak akidah 

dan menjerumuskan kepada perbuatan yang sia-sia serta kesyirikan. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Dengan adanya tulisan karya ilmiah ini dapat dijadikan rujukan serta 

menjadi bahan edukasi bagi seluruh kalangan masyarakat 

terkhususnya masyarakat di Desa Melayu yang masih melakukan 

ritual toho dore dan sejenisnya. 

2. Tulisan ini dapat dijadikan referensi dan bahan kajian untuk 

disyiarkan, guna sebagai bentuk upaya dalam memberantas krisis 

akidah. 
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3. Hasil karya tulisan ilmiah ini secara tidak langsung menegaskan 

kepada para pembaca bahwa tidak semua budaya harus 

dipertahankan seperti halnya ritual toho dore, karena tidak ada 

kemaslahatan didalamnya apabila tetap dipertahankan. Suatu budaya 

boleh dipertahankan apabila bisa dimurnikan dengan menghilangkan 

kesyirikan didalamnya. 

4. Bagi Kepala Desa, diharapkan untuk memberikan edukasi kepada 

seluruh masyarakat Desa Melayu supaya tidak lagi melakukan ritual 

toho dore karena tidak sesuai dengan syariat Islam. 

5. Bagi para tokoh pemuda, diharapkan untuk memperbanyak lagi 

mengadakan diskusi bersama dan mengkaji tentang Islam. 

6. Bagi tokoh agama, diharapkan untuk lebih intensif lagi dalam 

mensyiarkan mengenai dosa besar melakukan perbuatan yang 

menyekutukan Allah. 

7. Bagi tokoh masyarakat, diharapkan untuk terus membimbing dan 

mengarahkan masyarakat desa Melayu kepada ketauhidan yang 

murni. 
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Lampiran Pedoman Wawancara 

Pemahaman Masyarakat Mbojo terhadap Ritual Toho Dore dan Implikasinya 

dalam Pemananaman Nilai-Nilai Pendidiklan Islam di Desa Melayu 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

1. Bagaiman sejarah munculnya ritual toho dore? 

2. Apa pengertian ritual toho dore? 

3. Apa saja macam-macam ritual toho dore? 

4. Apa saja bahan-bahan yang dibawa pada saat melakukan ritual toho dore? 

5. Bagaimana makna dari setiap bahan sesajen yang dibawa? 

6. Bagaimana tata cara pelaksanaan ritual toho dore? 

7. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dan dihindari ketika melakukan 

ritual toho dore? 

8. Apakah ritual toho dore merupakan warisan budaya Mbojo? 

9. Apakah tradisi toho dore merupakan implementasi dari kepercayaan 

terhadap Makakimbi Makakamba? 

10. Apakah roh dapat memberikan manfaat atau mudarat? 

11. Apakah roh dapat memberikan kesembuhan? 

12. Ketika melakukan ritual toho dore, apakah mereka meminta kepada Allah 

atau kepada roh? 

13. Apakah meminta kepada roh atau tempat yang dianggap keramat dapat 

mempercepat terkabulnya doa? 

14. Apakah boleh memberikan sesajen untuk roh? 

15. Apakah setiap prosesi ritual toho dore sesuai dengan syariat Islam? 

16. Apakah melakukan ritual toho dore dapat mendekatkan diri kepada 

Allah? 

17. Apakah terkandung nilai-nilai pendidikan Islam dalam ritual toho dore 

beserta implikasinya? 

18. Apakah masih banyak masyarakat Desa Melayu yang masih melakukan 

ritual toho dore? 

19. Apakah tradisi toho dore harus dipertahankan/dihilangkan? 

20. Bagaimana usaha anda dalam (mempertahankan/menghilangkan) ritual 

toho dore di Desa Melayu? 
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Lampiran Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

Bahan-bahan sesajen ritual toho dore             

 

 

 

 

 

 

 

                   Telaga permandian                            Dua mata air sebelah utara dan selatan 

 

 

 

 

 

 

 

Sesajen yang dipersembahkan dimakan oleh segerombolan Sapi   
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  Wawancara dengan keturunan Parafu Sori Jo        Wawancara dengan Kepala Desa Melayu 

 

 

 

 

 

 

             Wawancara dengan Tokoh Agama                    Wawancara dengan Tokoh Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Wawancara dengan Tokoh Pemuda



 

79 
 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama Fegi Kusmawati, lahir di 

Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi 

Nusa Tenggara Barat pada tanggal 01 Mei 2004, yang  

merupakan anak pertama dari Bapak Jubli dan Ibu 

Jahara. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 1 

Melayu dan lulus pada tahun 2015. Kemudian 

melanjutkan pendidikan pada menengah di MTs Negeri 2 Bima dan lulus 

pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Negeri 2 Bima 

dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui 

jalur SPAN-PTKIN dan diterima di jurusan Pendididkan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Selama masa perkuliahan di kampus UIN Alauddin Makassar, penulis 

aktif di organisasi intra kampus, yaitu dimulai pada tahun 2021-2023 masuk 

dalam MPM Al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebagai anggota 

bidang kaderisasi. 


