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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Nisrinah Ramsha 

NIM : 40200118116  

Judul Skripsi      : Eksistensi dan Peranan Mbolo weki Dalam Tradisi 

Pernikahan Masyarakat Bima (Studi Unsur-unsur Budaya 

Islam) 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui eksistensi dan 

peranan mbolo weki dalam tradisi pernikahan masyarakat Bima, untuk mengetahui 

sejarah dan latar belakangnya mbolo weki, untuk mengetahui prosesi tradisi mbolo 

weki dan untuk mengetahui nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi mbolo weki dalam 

pernikahan masyarakat Bima. Dalam hal ini penulis ingin mendapatkan data dan 

informasi mengenai tradisi mbolo weki ini yang diwariskan secara turun-temurun. 

Tradisi yang sudah ada sejak dulu, bertahan dan berkembang hingga saat ini. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian data kualitatif. Dalam penelitian ini 

penulis juga menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan historis, 

pendekatan antropologi, dan pendekatan sosiologi agama. Adapun metode yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini yang pertama adalah observasi, peneliti 

melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui lebih 

dekat lagi mengenai tradisi mbolo weki di Bima dan yang kedua adalah melakukan 

wawancara kepada masyarakat yang ada di Bima, dan yang ke tiga yaitu 

dokumentasi, mengambil data berupa gambar dan rekaman suara terkait dengan 

tradisi mbolo weki di Bima, Nusa Tenggara Barat. 

Uraian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi tradisi mbolo weki 

di Bima, Nusa Tenggara Barat ini sudah ada sejak masuk dan berkembangnya Islam 

di Bima, dan menjadi salah satu media penyebaran Islam pada zaman dahulu yang 

diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang. 2) Prosesi pelaksanaan tradisi 

mbolo weki dimulai dari pemberitahuan dalam kampung dan pemberitahuan luar 

kampung baik memalui media cetak undangan maupun berbicara secara langsung 

dengan mendatangi rumah keluarga ataupun masyarakat yang akan diundang.. 3) 

Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi mbolo weki yakni nilai religius, nilai 

silaturrahim, nilai gotong royong, nilai musyawarah dan nilai solidaritas. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Pemerintah harus tetap meningkatkan 

kepedulian terhadap pentingnya melestarikan kebudayaan masyarakat untuk menjaga 

kearifan budaya lokal khususnya di Bima, Nusa Tenggara Barat dan mengambil 

langkah tepat untuk tetap mempertahankan kelangsungan kebudayaan lokal yang 

sesuai ajaran Islam. 2) Mahasiswa khususnya jurusan sejarah dan kebudayaan Islam 

agar tetap aktif dalam melakukan penelitian lapangan dan mengembangkan keahlian 

untuk mengetahui lebih dalam tentang nilai-nilai kebudayaan untuk menambah ilmu 

pengetahuan terutama bagi kemajuan khazanah Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Bima merupakan salah satu Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

terletak di pulau Sumbawa bagian timur. Masyarakat Kota Bima terkategori dalam 

suku Bima, dengan bahasa Bima sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan 

keluarga serta masyarakat setiap hari, yang terdiri dari 5 kecamatan dan 38 

kelurahan. Jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2021 sebanyak 155.140 jiwa, 

yang mayoritasnya beragama Islam. 

Suatu daerah tidak akan berkembang apabila terlepas dari mempertahankan 

dan meneruskan keturunan melalui suatu hubungan yang dinamai pernikahan. Dalam 

Islam pernikahan itu harus diawali dengan sebuah ikatan atau akad yang sah. Kata 

pernikahan itu sendiri merujuk dari Bahasa Arab nakaha dan zawaja. Kata zawaja 

berarti „pasangan‟, dan nakaha berarti „berhimpun‟. Dengan demikian, dari sisi 

bahasa pernikahan berarti berkumpul dua insan yang semula terpisah dan berdiri 

sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Sedangkan menurut istilah 

nikah adalah akad serah terima (ijab dan kabul) antara laki-laki dan perempuan 

dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga. Dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 

disebutkan: 

ةً وَّ  يَدَّ مْ مَّ
ِ
 ةَيْنَك

َ
يْىَا وَجَعَل

َ
نِيْٖٓا اّل

ِ
تَسْك ّ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ِ
نْفِسّك

َ
نْ ا مْ م ّ

ِ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰخّه 

ٰ
ِّ ْْ وَمّنْ ا  

ثً ااّنَّ ََ ْْ رَ

رِوْنَ 
َّ
خَفَك لَيْمٍ يَّ ّ

 
يٰجٍ ل

ٰ
ا
َ
 ٢ذٰلّكَ ل
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Terjemahnya: 

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."
1
 

 

Oleh karena itu dalam Islam, pernikahan merupakan perjanjian yang dibuat 

atas nama Allah. Hidup sebagai suami istri bukanlah semata-mata sebuah ikatan 

yang dibuat berdasarkan perjanjian berdimensi kemanusiaan, yaitu dengan wali dari 

pihak perempuan dan dengan keluarga perempuan itu secara keseluruhan, serta 

dengan perempuan itu sendiri, tetapi juga merupakan suatu perjanjian dengan Allah 

Swt.
2
 

Sebagai sebuah daerah, Kota Bima memiliki berbagai macam tradisi pra 

pernikahan maupun pasca pernikahan yang mempunyai karakteristik serta nilai-nilai 

budaya di dalamnya, baik dalam bentuk norma-norma adat ataupun kebiasaan 

dilakukan masyarakat Indonesia secara umum. Salah satu tradisi pra pernikahan yang 

terdapat di Kota Bima yaitu mbolo weki (Kumpulan orang yang membentuk 

bundaran) untuk mempersiapkan prosesi pernikahan, yang diartikan sebagai 

musyawarah mufakat yang untuk mempersiapkan prosesi pernikahan, yang 

membahas terkait dengan pemberian sumbangan, pelaksanaan acara, panitia 

pelaksana dan sebagainya. 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Lajnah Pentashihah Mushaf 

ALQuran, 2007), h. 406. 
2
Rusli M. Amin, Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islam, (Jakarta: Al-

Mawardi Prima, 2003), hlm. 24. 
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Melalui proses pewarisan dari orang perorangan atau dari generasi ke 

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

Inilah yang dikatakan sebagai invited tradisional, dimana tradisi diwariskan secara 

pasif, tetapi juga direkonstruksi kepada orang lain. Oleh karena itu, memandang 

hubungan Islam dengan tradisi atau kebudayaan selalu terdapat variasi interpretasi 

sesuai dengan konteks lokasi masing-masing.
3
 

Dalam tatacara pernikahan masyarakat Bima, tradisi mbolo weki merupakan 

suatu prosesi adat pra pernikahan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat suku 

Bima dan telah dilakukan sejak jaman dahulu. Dimana prosesi acara adat ini 

dilaksanakan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Hal-hal yang 

biasanya dimusyawarahkan dalam mbolo weki yaitu pencatatan mengenai  keluarga 

ataupun masyarakat yang akan memberikan sumbangan seperti uang, hasil ternak; 

ayam, sapi, ikan, hasil perkebunan; beras, buah-buahan dan sayur-sayuran. Hal 

lainnya yang akan dibahas dalam mbolo weki yaitu mengenai penentuan hari baik 

pelaksanaan pernikahan, pembagian tugas kepanitiaan, dan merundingkan hal-hal 

yang akan dibutuhkan dan diperlukan dalam berlangsungnya acara.  

Salah satu keunikan pada pernikahan masyarakat suku Bima yaitu walaupun 

salah satu keluarga yang memiliki hajat, tetapi yang ikut terlibat adalah para 

tetangga, serta seluruh masyarakat di kampung. Mbolo weki tidak hanya dikhususkan 

pada keluarga yang kurang mampu saja, tetapi juga untuk semua kalangan yang akan 

melaksanakan hajatan pernikahan. Salah satu filosofis masyarakat Bima yaitu 

                                                             
3
Ahmad Khalil, Islam Jawa Sufisisme dalam Etika dan Tradisi Jawa (UIN Malang Press, 

2008), h. 1-3 
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memegang asas saling gotong royong untuk membantu sesama. Sehingga melihat 

dari perspektif masyarakat Bima itu maka keingintahuan peneliti perlu untuk 

melakukan studi tentang Eksistensi dan Peranan Mbolo weki dalam Tradisi 

Pernikahan Masyarakat Bima (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam) 

B. Rumusan Masalah 

Setelah memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

dan melihat betapa penting tradisi adat di kalangan masyarakat Bima, maka peneliti 

merasa perlu menetapkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian agar 

pembasahan dalam penelitian ini terfokus pada topik yang diangkat. Adapun 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah eksistensi yang melatarbelakangi tradisi mbolo weki dalam 

pernikahan masyarakat Kota Bima? 

2. Bagaimanakah prosesi tradisi mbolo weki dalam pernikahan masyarakat Kota 

Bima? 

3. Bagaimanakah nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi mbolo weki pada 

pernikahan masyarakat Kota Bima? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

   Fokus penelitian ini adalah Eksistensi dan Peranan mbolo weki dalam Tradisi 

Pernikahan Masyarakat Bima (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam). Dalam fokus 

penelitian ini akan dibahas bagaimana keberadaan tradisi mbolo weki dalam 
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pernikahan masyarakat Kota Bima, prosesi pelaksanaan, nilai-nilai budaya Islam 

pada tradisi mbolo weki dalam pernikahan masyarakat Kota Bima. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memperjelas penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa 

deskripsi fokus dalam penelitian ini, yaitu Keberadaan tradisi mbolo weki di Suku 

Bima timbul karena kebiasaan yang telah diwariskan secara turun temurun dari 

generasi ke generasi yang bertujuan menciptakan keharmonisan kekeluargaan di 

kelompok masyarakat di mana memiliki rasa sepenanggungan bersama. Prosesi 

pelaksanaan mbolo weki  dimulai dari pemberitahuan dalam kampung dan 

pemberitahuan luar kampung baik memalui media cetak undangan maupun berbicara 

secara langsung dengan mendatangi rumah keluarga ataupun masyarakat yang akan 

diundang. Pada umumnya pelaksanaan tradisi mbolo weki dilaksanakan setelah shalat 

ashar ataupun shalat isya, yang bertempat di rumah keluarga mempelai yang akan 

melaksanakan hajatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam mbolo weki yaitu nilai 

religius, nilai silaturrahim, nilai gotong royong, nilai musyawarah, dan nilai 

solidaritas 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian adalah suatu pernyataan tentang sesuatu yang hendak 

peneliti cari dan capai dari masalah penelitian. Maka disini terdapat beberapa tujuan 

yang ingin dicapai oleh peneliti di antaranya yaitu : 
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a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi yang 

melatarbelakangi adanya tradisi mbolo weki dalam pernikahan 

masyarakat Bima khususnya Kota Bima. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosesi dari wujud tradisi mbolo 

weki dalam pernikahan masyarakat Kota Bima. 

c. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan nilai-nilai budaya Islam dalam 

tradisi mbolo weki pada pernikahan masyarakat Kota Bima. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi kemajuan khazanah 

Islam. 

b. Sebagai bahan penambah wawasan bagi masyarakat Kota Bima 

khususnya peneliti mengenai bagaimana latarbelakang prosesi mbolo 

weki yang telah ada puluhan tahun silam. 

c. Mendorong Pemerintah Kota Bima untuk melestarikan dan 

mempertahankan tradisi mbolo weki, khususnya kaum intelektual muda 

atau generasi muda. 

d. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian sejenis dengan menggunakan metode lain. 
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E. Tinjauan Pustaka 

 Agar bisa lebih memahami dan mengerti tentang penelitian ini, perlu adanya 

kajian terdahulu hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan topik penelitian 

yang sedang peneliti kaji sekarang, yaitu diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Mulyani (2018) dalam skripsinya yang 

berjudul “Makna Tindakan-tindakan dalam Mbolo weki Prosesi Pernikahan 

Tradisi Masyarakat Bima : Kajian Semiologi Roland Barthes”. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan Putri Mulyani dapat dijelaskan bahwa masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang terdapat 

dalam mbolo weki prosesi pernikahan tradisi masyarakat Bima 

menggunakan kajian semiotika masyarakat Bima menggunakan kajian 

semiotika Rolan Barthes.
4
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nirwana Putri (2018) dalam skripsinya yang 

berjudul “Pergeseran Nilai Sosial Budaya Mbolo weki Masyarakat Kempo 

Kabupaten Kabupaten Dompu”. Dari penelitian yang dilakukan oleh 

Nirwana Putri dapat ditarik kesimpulan masaIah utama peneliti dalam 

melakukan penelitian tersebut adalah terkait pergeseran nilai sosial budaya 

mbolo weki, meski arus kehidupan mengalami situasi yang bergerak dinamis 

tak dapat dipungkiri terjadi pengikisan makna dan praktek mbolo weki 

                                                             
4
Putri Mulyani, “Makna Tindakan-tindakan dalam Mbolo weki Prosesi Pernikahan Tradisi 

Masyarakat Bima : Kajian Semiologi Roland Barthes”. Skripsi (Mataram, Fak. Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram, 2018) 
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dikarenakan banyak aspek, pergeseran nilai sosial budaya dengan mudah 

bergeser seiring dengan kemajuan zaman.
5
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jumrah (2016) dalam skripsinya yang 

berjudul “Adat Pernikahan di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten 

Bima (Studi Tentang Unsur-unsur Budaya Islam)”. Dari hasil penelitian 

Jumrah di dapatkan bahwa Desa Tambe menganggap pesta atau walimah itu 

merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pelanjut generasi 

dan sebagai anggota masyarakat. Tatacara pelaksanaan adat pernikahan desa 

Tambe adalah melalui delapan yaitu : tahap (sebelum hari pernikahan), 

panati wi’i nggahi (lamaran diterima), pita nggahi (persesuaian 

pertunangan), wa’a co’i (bawa mahar), mbolo weki (musyawarah mufakat), 

teka ra ne’e (hari pernikahan). Kapanca (berpacar atau hias), akad nikah, 

boho oi ndeu (menyiram air mandi), pamaco (sumbangan atau tanda mata).
6
 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Suharti (2008) dalam skripsinya yang 

berjudul “Tradisi Kaboro Co’I pada Pernikahan Masyarakat Bima 

Perspektif Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima”. Hasil penelitian 

yang dibahas Suharti dapat dijelaskan terdapat berbagai macam tradisi di 

suku Bima salah satunya yaitu kaboro co’i yang merupakan prosesi 

                                                             
5
Nirwana Putri, “Pergeseran Nilai Sosial Budaya Mbolo weki Masyarakat Kempo 

Kabupaten Kabupaten Dompu”. Skripsi (Makassar, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Makassar 2019) 
6
Jumrah, “Adat Pernikahan di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (Studi Tentang 

Unsur-unsur Budaya Islam)” Skripsi (Makassar, Fak Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, 2016) 
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pengumpulan mahar yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan 

tujuan untuk membantu meringankan beban calon mempelai laki-laki.
7
 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hardianti (2015) dalam skripsinya yang 

berjudul “Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan 

Kajuara Kabupaten Bone dalam Perspektif Budaya Islam”. Dalam 

pembahasan skripsi Hardianti menunjukkan bahwa dalam upacara 

pernikahan adat masyarakat Bugis Bone pada umumnya terdiri dari 

beberapa tahap kegiatan pra-nikah, tahapan nikah dan tahapan setelah nikah. 

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh 

saling tukar menukar.
8
 

Dari hasil penelitian yang diuraikan di atas terdapat persamaan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri yaitu mengenai beberapa tahapan 

tradisi yang dilakukan pra-pernikahan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian tersebut yaitu hanya berfokus pada makna tindakan dan nilai-nilai pada 

mbolo weki. Sedangkan penelitian ini berfokus pada prosesi pelaksanaan mbolo weki 

dalam pernikahan masyarakat Kota Bima. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan bagaimana keberadaan tradisi mbolo weki dalam pernikahan masyarakat 

Kota Bima, prosesi pelaksanaan, nilai-nilai budaya Islam pada tradisi mbolo weki 

dalam pernikahan masyarakat Kota Bima. 

                                                             
7
Suharti, “Tradisi Kaboro Co’I pada Pernikahan Masyarakat Bima Perspektif Urf di 

Kecamatan Monta Kabupaten Bima”. Skripsi (Malang, Fak Syari‟ah Universitas Islam Negeri 

Malang, 2008) 
8
Hardianti, “Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten 

Bone dalam Perspektif Budaya Islam” Skripsi (Makassar, Fak Adab dan Humaniora Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2015) 



 
 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Makna Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-

kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang 

meliputi mengenai 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 sosial.
1
Sedangkan dalam kamus sosiologi tradisi diartikan sebagai 

adat istiadat dan kepercayaan yang secara umum sesuatu yang turun temurun yang 

dapat dipelihara.
2
 

Tradisi adalah bentuk kata benda yang memiliki dua pengertian: pertama, 

adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam 

masyarakat; kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada 

merupakan yang paling baik dan benar.
3
 

Tradisi dan kebudayaan dalam pandangan pakar hukum positif adalah 

kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial 

mereka sehingga muncul darinya kaidah yang dipercayai dan harus dihormati 

                                                             
1
A rriyono dan Siregar, Aminuddi. Kamus Antropologi.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985) 

h. 4 
2
Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 459 

3
Hermawanto, A., Ashori, M., & Wekke, I. S. Tradisi Keislaman di Perguruan Tinggi.  (Mei 

2019)  h. 2. 
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sebagai undang-undang. Dalam pandangan pakar hukum Islam, adat adalah apa yang 

boleh dilakukan oleh mayoritas manusia, baik dalam bentuk ucapan ataupun 

perbuatan, secara berulang-ulang, sehingga meresap dalam jiwa dan diterima dalam 

pikiran mereka. Atau apa yang telah dikenal dalam ucapan atau perbuatan manusia 

dan mereka lakukan atau telah di tinggalkan tentang ucapan tersebut.  

2. Fungsi Tradisi 

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain : 

a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tepatnya di dalam kesadaran, 

keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang 

diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang 

dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat 

digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan 

pengalaman masa lalu. 

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

aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat 

anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan 

“selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski 

dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan 

karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu 

diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya. 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas 

primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan 
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lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi 

nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk 

memelihara persatuan bangsa. 

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan 

kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih 

bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada 

dalam krisis.
4
 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, 

kebiasaan, dan ajaran yang turun temurun dari nenek moyang yang dijalankan oleh 

masyarakat.
5
 Dengan kata lain bahwa tradisi merupakan warisan masa lalu yang 

dilestarikan terus-menerus hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, 

norma sosial, perilaku manusia dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari 

generasi ke generasi, wujudnya masih ada hingga sekarang. Karena itulah tradisi 

dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang diwariskan dari masa 

lalu ke masa sekarang.Beberapa hal ini tidak jauh berbeda dengan tradisi “Mbolo 

weki” yang masih dilestarikan hingga sekarang oleh masyaraka Bima Nusa Tenggara 

Barat 

3. Tinjauan Islam tentang Tradisi  

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna dalam mengatur 

segenap kehidupan manusia yang ada di bumi. Islam memiliki ajaran yang memuat 

                                                             
4
Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Groip, 2017), h 74-47 

5
Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Media Centre,Tth), h. 

627. 
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tentang kehidupan manusia yang diperintahkan oleh para Nabi dan umat-umat 

terdahulu. Secara umum, ajaran dasar Islam bersumber dari Al-Qur‟an dan hadis 

Nabi Muhammad Saw. yang dapat dikelompokkan dalam tiga hal yaitu aqidah, 

syarifah, dan akhlak. Aqidah menyangkut masalah keimanan, syariah menyangkut 

masala hukum, dan akhlak menyangkut budi pekerti luhur.  

Islam sangat dinamis dan fleksibel terhadap hukum Islam (syariah). Syariah 

mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. manusia dengan manusia 

(muamalah) namun dalam hal aqiqah tidak dibenarkan untuk mencampur adukan 

dengan batil. Begitupun dengan tradisi mbolo weki  yang ada di suku Bima tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam karena pada zaman Nabi memang telah dianjurkan 

umat muslim untuk saling bermusyawarah, dan saling bantu membantu dan karena 

terdapat unsur doa di dalamnya yang menjadi suatu anjuran. Seperti yang terkandung 

dalam Q.S Al-A‟raf/7:55-56 menyebutkan: 

مْ حَضُ 
ِ
دْعِيْا رَةَّك

ِ
مِعْخَدّيْنََۚ ا

ْ
بُّ ال ا يِحّ

َ
خِفْيَثً ااّنَّهٗ ل عًا وَّ اخّىَا  ٥٥رُّ

َ
رْضّ ةَعْدَ اّصْل

َ
ا
ْ
ى ال ِّ ا حِفْسّدِوْا 

َ
وَل

مِدْسّنّيْنَ 
ْ
نَ ال ّ كَرّيْبٌ م ّ جَ اللّٰه ََ ْْ طَمَعًاا اّنَّ رَ  ٥٦وَادْعِيْهِ خَيْفًا وَّ

Terjemahnya : 

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. 

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan 

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. 

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

rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”
6
 

                                                             
6
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Lajnah Pentashihah Mushaf 

ALQuran, 2007), h. 350 
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B. Pernikahan dalam Islam 

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Allah Swt secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada 

penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua 

belah pihak baik suami maupun istri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai 

sejalan dengan tuntunan syariat Islam. 

Dalam Al-Qur‟an dan hadits Rasulullah Saw, pernikahan disebut dengan An-

Nikah dan Az-Ziwaj yang artinya berkumpul atau menindas dan saling memasukan. 

Kata nikah terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2:230 yang berbunyi : 

يْىّ 
َ
ا جِنَاحَ عَل

َ
لَىَا فَل

َّ
ى حَنْكّحَ زَوْجًا غَيْدَهٗ ا فَاّنْ طَل هٗ مّنْْۢ ةَعْدِ خَته

َ
 ل
ُّ
ل حّ

َ
ا ت

َ
لَىَا فَل

َّ
نْ فَاّنْ طَل

َ
مَآٖ ا

مِيْ 
َ
عْل نِىَا لّلَيْمٍ يَّ ّ يِبَي ّ

كَ حِدِوْدِ اللّٰه
ْ
ّ ا وَحّل لّيْمَا حِدِوْدَ اللّٰه نْ يُّ

َ
آٖ ا تَدَاجَعَآٖ اّنْ ظَنَّ  ٢٣٠نَ يَّ

Terjemahnya : 

"Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak 

halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami 

yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami 

pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga 

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan 

Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui."
7
  

 

Ikatan pernikahan, menurut ajaran Islam, harus diarahkan agar menjadi 

hubungan yang tetap, mantap, dan bertahan lama. Untuk mencapai tujuan ini, Islam 

telah menggariskan sejumlah aturan, terkait dengan pernikahan yang ideal, yaitu : 

Pertama, pasangan harus mencapai umur pernikahan yang semestinya. Kedua, harus 

ada kesesuaian antara dua pasangan dari segi status sosial, standar pendidikan, dan 

                                                             
7
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Lajnah Pentashihah Mushaf 

ALQuran, 2007), h. 
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daya tarik fisik. Ketiga, maskawin mempelai perempuan harus pada tingkatan yang 

layak. Keempat, persetujuan pasangan adalah sangat penting untuk keseimbangan 

dan ketahanan pernikahan. Kelima, calon pasangan harus saleh dan memiliki sikap 

moral yang baik. Keenam, kedua belah pihak harus menyatakan sejak awal, 

keinginan mereka untuk menjaga ikatan pernikahan. 

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan 

pernikahan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Sedangkan 

sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih 

sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal 

bagi seluruh anggota keluarganya.
8
 Keluarga merupakan  satu unit masyarakat 

terkecil, masyarakat keluarga yang akan menjelma menjadi suatu masyarakat besar 

sebagai tulang punggung negara. Seperti yang terkandung dalam Q.S Ad-

Dzariyat/51:49  

رِوْنَ 
َّ
مْ حَذَك

ِ
ك
َّ
عَل
َ
لْنَا زَوْجَيْنّ ل

َ
ّ شَ ْْءٍ خَل

 
ل
ِ
 ٤٩وَمّنْ ك

Terjemahnya : 

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat 

(kebesaran Allah)."
9
 

C. Musyawarah Mufakat dalam Islam 

Musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembahasan 

bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas penyelesaian suatu masalah.
10

 

                                                             

8
Choil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa: Usaha Nasional, 1994, h. 19 

9
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Lajnah Pentashihah Mushaf 

ALQuran, 2007), h. 
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Musyawarah juga berarti berunding dan berembuk. Kata musyawarah berasal dari 

bahasa Arab, yakni musyawarat yang berkonotasi “saling” atau “berinteraksi”, maka 

musyawarah secara etimologi dapat berarti; saling meminta pendapat dan pandangan 

dari orang lain, saling memberi isyarat atau tanda, saling nasehat dan menasehati, 

serta saling berunding. 

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak mampu hidup terpisah dan 

membutuhkan bantuan satu sama lain. Salah satu yang paling penting adalah 

kebutuhan informasi dan pertukaran pendapat. Musyawarah adalah skema pertukaran 

pendapat yang diatur dalam Islam. Secara definitif, musyawarah adalah perundingan 

dan pertukaran pendapat mengenai suatu perkara agar dipertimbangkan untuk 

kemaslahatan bersama. Setiap urusan kemasyarakatan diputuskan melalui 

musyawarah terdapat dalam Q.S Asy-Syura/42:38 menyebutkan : 

ا رَزَكْنٰىِمْ يِنْفّلِ  مْرِوِمْ شِيْرٰى ةَيْنَىِمَْۖ وَمَِّّ
َ
يةََۖ وَا

ٰ
ل كَامِيا الصَّ

َ
هّمْ وَا ّ

ذّينَْ اسْخَجَاةِيْا لّرَب 
َّ
 ٣٨يْنَ َۚ وَال

Terjemahnya:  

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian 

dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”
11

 

 

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang 

menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan 

setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis, Nabi 

                                                                                                                                                                             
10

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PN. Balai Pustaka), h. 

772. 
11

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Lajnah Pentashihah 

Mushaf ALQuran, 2007), h. 487. 
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memerintahkan umat Islam supaya bermusyawarah: “Kumpulkanlah para ahli ibadat 

yang bijaksana di antara kamu dan jangan berbuat keputusan dengan satu pendapat 

saja.”
12

 Dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah mufakat memiliki beberapa 

manfaat langsung, yaitu sebagai berikut: 

1. Musyawarah mufakat merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai 

silang pendapat. 

2. Musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam 

memperjuangkan kepentingan. 

3. Musyawarah mufakat berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan 

terjadinya konflik. 

Musyawarah mufakat merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya 

bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam sila keempat 

dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip 

kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara Permusyawaratan yang 

bijaksana.
13

 

D. Keterkaitan Budaya Lokal dan Budaya Islam 

1. Akulturasi 

Kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, acculturate yang artinya : 

menyesuaikan diri (kepada adat kebudayaan baru atau kebiasaan asing). Menurut 

kamus besar Bahasa Indonesia “akulturasi” adalah percampuran dua kebudayaan 

                                                             
12

Hasby Ash-Shiddieqy, al-Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) h. 604. 
13

Hariyanto, Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya 

dalam Negara Hukum Indonesia (Juni 2015), h. 248 
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atau lebih yang saling mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan 

asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau 

banyak unsur kebudayaan asing itu.
14

 

Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk 

kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Akulturasi dapat 

didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul karena kelompok manusia dengan 

suatu kebudayaan asing yang sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan 

asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa 

menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri..
15

 

2. Asimilasi 

Asimilasi merupakan suatu kondisi di mana adanya pembaruan dari dua 

kebudayaan yang sehingga seiring berjalan waktu hilangnya ciri khas kebudayaan 

asli dan menghasilkan unsur kebudayaan- kebudayaan yang baru. Singkatnya, 

asimilasi adalah suatu perubahan budaya di mana terdapat kelompok atau individu 

baru yang memiliki latar belakang kebudayaan berbeda dan hidup di suatu daerah 

yang sama, sehingga menghasilkan budaya-budaya baru. Militon M. Gordon 

mengatakan ada tujuh variable yang harus dikaji dalam asimilasi, yaitu sebagai 

berikut: 

                                                             
14

Limyah Al-Amri, Muhammad Haramin, “Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal”, vol. 11, 

no. 3 (Desember 2017), h. 193.  
15

Hendropuspito, Sosiologi Semantik, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 233. 
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a. Asimilasi budaya atau asimilasi perilaku atau lazim disebut dengan akulturasi; 

terjadinya perubahan pola-pola kebudayaan ke arah penyesuaian terhadap 

kebudayaan kelompok mayoritas. 

b. Asimilasi struktural, yaitu dalam skala besar mereka memasuki berbagai jenis 

perkumpulan dan kelembagaan kelompok mayoritas, terutama pada level dasar 

atau paling bawah. 

c. Asimilasi pernikahan atau amalgamasi, yaitu terjadinya pernikahan campuran 

dalam skala besar. 

d. Asimilasi identifikasi, yaitu berkembangnya perasaan sebagai satu bangsa seperti 

halnya yang dimiliki oleh kelompok mayoritas. 

e. Attitude receptional assimilation, yaitu suatu asimilasi yang dicerminkan oleh 

tidak timbulnya suatu sikap berprasangka. 

f. Behavior receptional assimilation, yaitu suatu asimilasi yang dicerminkan oleh 

tidak timbulnya suatu sikap diskriminasi. 

g. Asimilasi yang dikaitkan dengan status kewarganegaraan atau civic assimilation, 

antara lain yang terwujud dalam bentuk tidak adanya konflik nilai dan konflik 

kekuatan.
16

 

Istilah asimilasi berasal dari kata latin, assimilare yang berarti “menjadi 

sama”. Kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah assimilation, sedangkan dalam 

bahasa Indonesia menjadi asimilasi.
17

 Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa 

                                                             
16

Hari Poerwanti, “Asimilasi, Akulturasi dan Integrasi Nasional”, Humaniora, no.12 

(September-Desember 1999), h. 32 
17

Hendropuspito, Sosiologi Semantik, h. 233 
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asimilasi yaitu proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan 

mayoritas.
18

 Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat tiga persyaratan berikut: 

terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda, terjadi pergaulan 

antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama, serta 

nilai-nilai kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan 

menyesuaikan diri
19

 

3. Integrasi 

Kamus Cambridge mengemukakan bahwa integrasi berasal dari kata 

integrate (verb) yang berarti to mix with and join society or a group of people, often 

changing to suit their way of life, habits and costums (bergaul, bersama dan 

bergabung dengan masyarakat atau sekelompok orang yang sering berubah sesuai 

cara hidup mereka, baik itu berupa adat kebiasaan dan pakaian), dan berubah 

menjadi integration (noun) yang berarti racial atau cultural integration.
20

 

Secara terminologi, dalam ilmu-ilmu sosial, seperti dalam kamus sosiologi 

integrasi berarti salah masalah di kalangan sosial masyarakat mengenai berbagai 

elemen masyarakat demi menjaga kesatuan, bagaimana mereka berintegrasi dengan 

satu sama lain. Dalam satu daerah yang memiliki kebudayaan pasti tidak akan lepas 

dari yang namanya interaksi karena interaksi merupakan ciri utama makhluk sosial.
21

 

 

                                                             
18

Soejono Soekanto, Sosiologi: suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1983), 

h. 38. 
19

Koentjoeraningrat, Sejarah Teori Antropologi, jilid II (Jakarta; UI-Press,1987) h 34. 
20

Elizabeth Wakter, et. Al. ed., Cambridge Advanced Learner’s Dictonary (Cambridge; 

Cambridge University Press, 2008), h 751. 
21

Bryan S. Tuner, Teori-Teori Sosial (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012),  h. 1. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena yang terjadi pada 

pernikahan masyarakat Suku Bima yang di fokuskan pada informasi mengenai tradisi 

mbolo weki yang diperoleh dari data-data yang dibutuhkan dan yang tidak perlu 

dikuantifikasi lagi. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data yang berkaitan 

dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa tradisi mbolo weki dilakukan 

dengan merujuk dan menoleh kembali pada masa lalu (historis) yang terjadi pada 

masyarakat Bima khususnya Kota Bima, yang berkaitan dengan keadaan dan 

kebudayaan pada masa sekarang. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Peneliti 

memilih lokasi ini, dikarenakan masyarakat di Kota Bima mayoritas beragama Islam 

dan masih banyak sekali tradisi-tradisi masyarakat yang masih bertahan hingga saat 

ini Dimana Desa-desa dalam wilayah Bima pada umumnya terdiri dari beberapa 

kampung kecil yang disebut rasa (dusun) yang merupakan kesatuan wilayah. Sebuah 

desa yang dibatasi oleh bukit kecil, tegalan, kebun, atau sawah, untuk melindungi 

kampung dari gangguan hewan-hewan yang berkeliaran biasanya di pinggir rasa 



22 
 
 

 
 

(dusun) ditanami pohon bambu atau kedondong.  Tanah-tanah yang menjadi tempat 

mendirikan rumah-rumah panggung (uma panggu) oleh penduduk pada zaman 

dahulu.  

B. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya: 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian tradisi mbolo weki. Metode pendekatan historis menggunakan 

analisis atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip 

umum. Metode pendekatan historis memberikan ruang pada penulis yang ingin 

menyelidiki akibat-akibat revolusi (secara umum) yang akan mempergunakan bahan-

bahan sejarah untuk meneliti revolusi-revolusi penting yang terjadi dalam masa 

silam
1
 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari manusia dalam masa 

pra sejarahnya dan manusia dalam sistem kebudayaannya.
2
Dalam pendekatan 

antropologi ini, peneliti berusaha mencapai pengertian tentang nilai-nilai dan konsep 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kota Bima dalam hal tradisi mbolo weki. 

 

 

                                                             
1
Roucek dan Warren, Sociology An introduction (Littlefield, 1959), h.188-189. 

2
Imam Subchi, Pengantar Antropologi (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h.1 



23 
 
 

 
 

3. Pendekatan Sosiologi Agama 

 Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang berupaya memahami 

sebuah kearifan lokal dalam tradisi mbolo weki pada adat pernikahan di masyarakat 

Kota Bima dengan melihat bagaimana interaksi sosial yang mampu memaksimalkan 

pendekatan empiris maupun unsur agamais.
3
 yang di dalamnya terdapat aktivitas-

aktivitas sosial. Hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut 

hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, 

maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.
4
 Sehingga, dengan 

adanya pendekatan agama ini penulis dapat mengetahui bagaimana pandangan Islam 

terhadap tradisi mbolo weki dan bagaimana kaitannya antara sosiologi dan agama. 

C. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
5
 Dalam menentukan 

sumber data untuk penelitian, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu : 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang 

dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.
6
Peneliti secara langsung 

mengajukan pertanyaan pada responden terkait dengan data yang dibutuhkan dan 

                                                             
3
Muhammad Rifa‟in Subhi, Penelitian agama menurut H.A. Mukti Ali dan Kontribusinya 

Terhadap Pendidikan Islam, Jurnal Madaniyah Edisi VIII,(2015). h. 40 
4
Gillin dan Gillin Cultural Sociology, a revision of An Introduction to Sosiology, (New York: 

The Macmillan Company, 1954), h. 489. 
5
Lexy J Maelong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 157 
6
Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang UIN Press, 2002-2003) h. 99. 
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responden pun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun panjang 

lebar.  Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah 

terlibat langsung dalam tradisi mbolo weki seperti pemangku adat dan tokoh agama 

yang memahami dengan jelas tentang pernikahan adat suku Bima. 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau 

dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara 

tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku, 

majalah, catatan pribadi dan sebagainya.
7
 Adapun sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang kehidupan sosial 

masyarakat Islam di Bima. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Heuristik adalah metode pengumpulan sumber
8
 dimana heuristik merupakan 

sebuah kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber, jejak-jejak sejarah 

yang relevan untuk mendapatkan hasil data-data. Adapun metode yang digunakan 

heuristik yaitu menggunakan field research. 

Field research merupakan metode yang berdasarkan hasil yang diperoleh 

melalui penelitian lapangan dalam artian penulis mengadakan penelitian di dalam 

masyarakat melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai hal tersebut, di 

                                                             
7
Soejono Soekanto, Sosiologi: suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1983), 

h. 12. 
8
Dudung Abdurrahman,  Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 

55-58 
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mana berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Di dalam field research 

digunakan berbagai metode, sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu proses peneliti atau pengamat melihat langsung obyek 

penelitian.
9
Sebagaimana yang diuraikan dalam bukunya Amiruddin bahwa 

pengamatan tertentu dalam penelitian harus dilakukan dengan memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu (Validitas reliabilitas), sehingga hasil pengamatan 

sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan. Metode observasi ini 

bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan 

pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.
10

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (Interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
11

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai 

macam, tidak hanya dokumen resmi.
12

 Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis 

ataupun film, yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Metode 

                                                             
9
Consuelo G Sevilla, dkk, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Perss, 1993) h. 198. 

10
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum  (Jakarta: Granit,2004) h. 70. 

11
Lexy J Maelong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 186. 
12

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 

70. 
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dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan 

dalam berbagai bentuk. 

Jadi untuk melengkapi data-data yang akan peneliti dapatkan, peneliti perlu 

mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan tradisi mbolo weki pada pernikahan 

masyarakat Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses keorganisasian dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori dan satuan dasar.
13

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan 

data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Setelah semua 

data terkumpul dari sumber data di lapangan, maka selanjutnya data tersebut peneliti 

analisa secara deskriptif kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya 

interpretatif. Analyzing meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam analisis data kualitatif, analisis 

sebenarnya dilakukan secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian, dengan 

menggunakan metode induktif, karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah 

menemukan teori (generalisasi) dari data.
14

 

Adapun pola analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Induktif yaitu bertitik dari unsur-unsur yang bersifat dari khusus 

kemudian mengambil keputusan yang bersifat umum. 

                                                             
13

Lexy J Maelong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 103 
14

Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 1997) h. 30. 
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2. Metode Deduktif yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian kesimpulan bersifat khusus. 

3. Metode Komparatif yaitu metode yang berusaha mencari jawaban secara 

mendasar mengenai sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor 

penyebab munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. 

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data hasil penelitian yang 

diperoleh melalui penelitian di lapangan dan ditunjang oleh kepustakaan disusun 

menjadi satu secara sistematis, maka dengan demikian sumber primer dan sumber 

sekunder saling melengkapi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

tradisi mbolo weki dalam pernikahan masyarakat Bima. 

Jika merujuk pada jenis pendekatan, analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi 

tersebut dan di analisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari 

hasil penelitian. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesa sehingga dalam 

langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah 

data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
15

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu untuk mendukung peneliti dalam 

mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan. Instrumen terpenting dalam 

                                                             
15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 239. 
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pengumpulan data yaitu peneliti sendiri yang melakukan penelitian. Adapun alat-alat 

yang digunakan dalam mengumpulkan data, sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara, yaitu mempersiapkan pertanyaan secara struktural 

mengenai hal yang akan dipertanyakan kepada informan. 

2. Kamera, digunakan untuk mengambil gambar atau foto sebagai bukti peneliti 

telah melakukan wawancara terhadap informan untuk mengumpulkan data. 

3. Perekam suara (tape recorder), yaitu alat yang digunakan untuk merekam 

semua percakapan atau informasi yang telah peneliti peroleh dari informan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Eksistensi Mbolo Weki dalam Pernikahan Masyarakat Kota Bima 

1. Sejarah dan Latar Belakang Mbolo Weki 

Lokasi penelitian yang peneliti teliti berada di Kota Bima Nusa Tenggara 

Barat. Kota Bima merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat yang berada di bagian timur pulau Sumbawa. Pada umumnya, Tanah Bima 

(Dana Mbojo) berbukit-bukit dan terdapat beberapa gunung yang tinggi, sedangkan 

dataran rendah hanya terdapat di beberapa tempat. Beberapa gunung diantaranya 

terdapat gunung berapi, seperti gunung Tambora (2851 Mdpl), pernah meletus dan 

membawa korban lebih kurang 50.000 jiwa. gunung Lambitu (1345 Mdpl), gunung 

Muria (1479 Mdpl) dan gunung Soromandi (1181 Mdpl).
1
 Bima menggambarkan 

suatu wilayah dimana desa-desanya terletak di antara beberapa perbukitan yang 

memisahkannya dengan desa lainnya. Daerah-daerah perbukitan yang menjadi 

wilayah dari desa-desa tersebut di musim hujan dijadikan pusat kegiatan pertanian, 

sementara daerah-daerah perbukitan yang lebih jauh dimanfaatkan untuk peternakan 

kerbau dan kuda. Setiap kepala keluarga sebagai petani yang menggarap sawah dan 

tegalan.  

Berdasarkan jenjang pendidikan penduduk di Kota Bima menjadi hal yang 

sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya 

manusia. Penduduk di Kota Bima tercatat aktif terdaftar mengikuti pendidikan baik 

                                                             
1
Muhammad Mutawali, Islam di Bima Implementasi Hukum Islam oleh Badan Hukum Syara’ 

Kesultanan Bima (1947-1960), (Bima: IT-Press STIS Al-Ittihad, 2013), h. 2 
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di jenjang pendidikan formal maupun non formal. Berdasarkan mata pencaharian 

penduduk di Kota Bima, penduduk yang bekerja sebagai PNS dan wirausaha lebih 

banyak dari penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (pengangguran), di 

luar itu banyak penduduk yang masih memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam 

sebagai petani, peternak ataupun sebagai nelayan karena Kota Bima dikenal sebagai 

Kota tepian air yang dikelilingi oleh lautan.  

Salah satu informan mengatakan bahwa “Masyarakat Bima itu terbagi dalam 

empat bagian atau tingkatan. Tingkat-tingkat masyarakat tersebut masih 

nampak sampai sekarang, sekalipun perbedaannya sudah tidak setajam 

dahulu.”
2
 

Pembagian atau pelapisan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat Ruma, merupakan lapisan yang paling tinggi dalam masyarakat Bima, 

yaitu orang-orang dari keturunan sultan. Kelompok sultan itu bergelar “Ruma 

Sangaji” sedangkan permaisurinya bergelar “Ruma Paduka”. Orang dari 

keturunan sultan dari keturunan laki-laki bergelar “Ina Ka’u”. Jika calon 

permaisuri tidak ada  yang berdarah bangsawan, maka dalam hal ini sultan harus 

mencari dari keturunan golongan “Ina Ama” 

b. Tingkat Rato, merupakan lapisan masyarakat yang berasal dari keturunan Ruma 

Bicara sampai kepada Jeneli Camat. Ruma Bicara adalah sebagai pelaksana 

pemerintahan yang mengemban perintah-perintah sultan. Setiap pemerintah 

sultan tidak langsung kepada rakyat tetapi melalui Ruma Bicara dan mereka 

inilah yang menyampaikan kepada Jeneli kemudian Jeneli yang menyampaikan 

                                                             
2
Siti Maemunah 71  tahun, Pemangku  Adat  Kecamatan Rasana‟e Barat, Wawancara di 

Kecamatan Mpunda, 14  Februari 2022. 
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kepada masyarakat. Adapun panggilan atau gelar bagi turunan Ruma Bicara dari 

pihak laki-laki disebut Ko’o To’i yang berarti saudara kecil. 

c. Tingkat Uba. Lapisan ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari turunan 

Gelarang (Kepala Desa), Pamong dan lain-lain dari stafnya. Mereka ini dari 

pihak laki-laki dipanggil dengan Uba sedangkan dari pihak perempuan dipanggil 

Ina. 

d. Tingkat Ama. Lapisan ini merupakan tingkat yang paling rendah yaitu 

masyarakat awam. Lapisan sosial Ama merupakan induk dari segala tingkatan 

masyarakat dan mencakup semua yang ada, dikatakan demikian karena jika 

permaisuri sultan meninggal dunia (wau’ra made atau wau’ra mbora) sedangkan 

wanita-wanita bangsawan yang berhak untuk dijadikan istri atau permaisuri 

sudah tidak ada lagi maka harus diangkat wanita dari lapisan kuturunan ina pihak 

perempuan atau aba dari pihak laki-laki untuk menjadi permaisuri.
3
 

Dari uraian tingkatan-tingkatan tersebut dapat diketahui adanya pelapisan 

dalam masyarakat Bima yang tiap-tiap kelas masyarakat itu mempunyai tugas 

masing-masing dan menduduki urutan-urutan tertentu, misalnya keturunan Ruma 

sebagai Sultan atau Sangaji, keturunan Rato sebagai Ruma Bicara  dan sebagainya 

sehingga karena adanya perbedaan kelas maka peran pekerjaan mereka berbeda, hal 

ini dapat dibuktikan sejak dahulu sampai sekarang hanya keturunan Ruma dan Rato 

yang memiliki banyak tanah berhektar-hektar di Bima. Sejak masa pembangunan 

pemerintah sekarang ini banyak tanah-tanah peninggalan sultan diambil alih oleh 

                                                             
3
Fachrir Rahman, Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi, (Cet. I; 

Mataram, 2013)h, 48-50 
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pemerintah untuk keperluan pembangunan Bima. Kemajuan-kemajuan dalam bidang 

pendidikan mengakibatkan terjadinya perkawinan campuran antara keturunan 

bangsawan dengan keturunan yang lain sehingga menyebabkan perbedaan tingkat 

dan lapisan dalam masyarakat makin lama makin pudar. 

Pada awalnya masyarakat Bima adalah masyarakat yang menganut aliran 

kepercayaan akan tetapi lambat laun setelah raja Bima memeluk agama Islam pada 

akhirnya masyarakatnya juga ikut serta memeluk agama Islam. Dalam sejarah Bima 

dijelaskan bahwa setelah keluarga kerajaan masuk Islam mereka belum 

mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan sempurna dalam kehidupan pribadi 

maupun kemasyarakatan. Kebiasaan lama pada saat itu masih mengintip kesempatan 

untuk tampil dalam era baru yaitu upacara sirih puan yang ditetapkan sebagai 

upacara resmi kerajaan.
4
 Kebiasaan lama dalam kehidupan kerajaan Bima pada saat 

itu tidak bertentangan dengan Islam, bisa dilihat dari kebiasaan atau tradisi yang 

biasa dilakukan oleh anggota kerajaan yang salah satunya adalah tradisi mbolo weki. 

Kesultanan Bima merupakan Kesultanan di Indonesia bagian Timur yang 

tersohor karena ketaatannya pada agama Islam. Mereka diakui sebagai masyarakat 

yang taat pada sistem budayanya yang mereka pegang teguh harus sesuai dengan 

norma agama.
5
 Kelebihan sistem budaya Bima diakui oleh banyak pakar antara lain 

MR. Van Volenhoven, seorang ahli hukum adat dari Belanda mengatakan bahwa 

sistem atau struktur pengaturan pelaksanaan adat Kesultanan Bima sangat sistematis 

                                                             
4
Abdullah Tajib, Sejarah Bima tanah  (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI: 1995), h. 49. 

5
Peter Cary, Asal Usul Perang Jawa, Sepoy, dan Lukisan Raden Saleb, (Jakarta: Pustaka 

Azest, 1986) dalam Hilir Ismai, Maja Labo Dahu Sebagai Falsafah Hidup Pada Masa Kini, dalam 

Seminar Nasional Sehari dan Pergelaran Kesenian, Bima, 2001 h. 4. 
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dan sangat kuat. Pola yang dipakai adalah pola pengaturan Bugis Makassar, tetapi 

dalam bentuk yang agak berlainan dan lebih demokratis letak kekuatannya. A. 

Couver seorang asisten Residen Belanda untuk wilayah Sumbawa atau Sumba 

menyatakan bahwa untuk menguasai Kesultanan Bima hanyalah dengan 

melemahkan adatnya.
6
 

Berbagai budaya masyarakat, tradisi, adat istiadat dan kebiasaan yang 

dilakukan secara turun temurun dari setiap nenek moyang yang berbeda-beda 

menghasilkan seni budaya yang berbeda-beda pula. Contohnya masyarakat Bima, 

yang merupakan suatu daerah yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat. Salah 

satu tradisinya adalah acara mbolo weki untuk mempersiapkan prosesi pernikahan 

yaitu acara musyawarah mufakat yang membahas terkait dengan pemberian 

sumbangan, penentuan hari baik acara, panitia pelaksana pernikahan dan lain-lain.
7
 

Mbolo weki mempunyai arti duduk bermusyawarah untuk membahas tentang hari 

pernikahan, secara rasional mbolo weki (bermusyawarah) mempunyai nilai positif 

bahwa dalam masyarakat ketika menghadapi masalah harus dipecahkan secara 

bersama-sama. Hal-hal yang dimusyawarahkan dalam mbolo weki untuk 

mempersiapkan prosesi pernikahan biasanya seperti pengumpulan uang, beras, 

hewan ternak, dari keluarga terdekat. Dalam kegiatan tersebut dimusyawarahkan 

juga tentang penetuan hari baik, pembagian tugas (kepanitiaan acara), mendata 

segala kebutuhan dan keperluan acara, menyepakati apa-apa yang akan dilaksanakan 

                                                             
6
Muhammad Mutawali, Islam di Bima Implementasi Hukum Islam oleh Badan Hukum Syara’ 

Kesultanan Bima (1947-1960), (Bima: IT-Press STIS Al-Ittihad, 2013), h. 20 
7
Putri Mulyani, Skripsi “Makna Tindakan-Tindakan dalam Mbolo Weki Prosesi Pernikahan 

Tradisi Masyarakat Bima : Kajian Semiologi Roland Barthes”  (Mataram: UNRAM, 2005), h. 85. 
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selama berlangsungnya acara tersebut. Sedangkan Ibu-ibu kaum perempuan biasanya 

akan bermusyawarah atau dipercaya untuk menentukan hal-hal yang berbeda dengan 

kaum laki-laki. Masalah yang dibahas cenderung kepada apa-apa yang membutuhkan 

ketelitian lebih yang dikuasai oleh ibu-ibu/kaum perempuan seperti perbendaharaan 

anggaran, konsumsi, peralatan masak, tata rias, juga terkait apa-apa yang harus 

dibelanjakan. 

Bagi masyarakat Bima, tradisi  mbolo weki  yaitu untuk mempersiapkan 

prosesi pernikahan yang sudah lama dilakukan dan harus dipertahankan, karena 

mbolo weki adalah prosesi pernikahan warisan para nenek moyang sejak zaman 

dahulu yang dilakukan secara turun-temurun yang melibatkan Bapak-bapak dan juga 

Ibu-ibu, dan tetua-tetua dari keluarga terdekat. Dalam tradisi ini, ada beberapa hal 

unik yang menarik untuk diteliti yaitu yang pertama tradisi ini sudah ada sejak zaman 

dahulu, pada saat itu pelaksanaan mbolo weki prosesi pernikahan masih sangat kental 

sedangkan pada zaman sekarang justru sebagian orang hanya mengetahui istilah 

yang dinamakan “Musyawarah Mufakat”. 

Menurut informan mengatakan bahwa “Tradisi mbolo weki ake ke tradisi ma 

waura wara ai pu ntoi ra wau sampe si ake nggeepu dikerawi londo ram ai, 

nuntu si masalah couma saramba karawi mbolo weki ake watipu wara ma 

bade tantu labo wati wara sumber ma tenggo. Pala mbolo weki ake memang 

ku ntoinra wau kerawi ba dou ma ntoi nggori luu na Islam aka mbojo sampe 

si ake ntene pu di kerawi na wara si acara dou ma nika.” 

 

Artinya Tradisi mbolo weki ini merupakan tradisi yang memang dilakukan 

sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih terus dilakukan secara turun 

temurun, jika berbicara tentang siapa yang pertama kali melakukan mbolo 

weki ini tidak jelas pastinya karena tidak ada sumber yang menguatkannya. 

Namun, mbolo weki ini memang dari dahulu sudah dilakukan oleh orang-
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orang terdahulu setelah Islam masuk ke Bima dan dilakukan hingga sampai 

sekarang setiap ada acara pernikahan.
8
 

.  

Pengertian mbolo weki sebelumnya telah dipaparkan pada bagian latar 

belakang, namun agar kajian ini terbangun secara sistematis, maka pemaparan ulang 

mengenai mbolo weki merupakan sesuatu yang sangat penting guna terciptanya 

pemahaman terkait dengan tradisi mbolo weki. Kata mbolo weki tidak memiliki 

makna yang tepat dalam literatur, sebab mbolo weki merupakan sebuah ungkapan 

yang dikenal di masyarakat Bima. Dalam arti yang sederhana mbolo weki adalah 

sebuah proses musyawarah mufakat dan pengumpulan sumbangsih pada pihak 

keluarga calon mempelai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang mana 

proses ini dilakukan oleh masyarakat yang ada dalam satu lingkup dengan maksud 

dan tujuan agar bisa membantu keluarga yang berhajat. Tradisi mbolo weki 

merupakan salah satu dari banyaknya tradisi pernikahan yang ada di masyarakat 

Bima. Tradisi ini dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat yang akan 

melangsungkan pernikahan. Dalam pernikahan masyarakat Bima tradisi ini 

dilakukan tanpa memandang status sosial, baik keluarga yang berhajat itu orang tidak 

mampu ataupun mampu semua masyarakat akan tetap melewati prosesi musyawarah 

mufakat.
9
 

Pada umumnya, pernikahan di Bima dilangsungkan setelah musim panen dan 

juga pada bulan-bulan bersejarah menurut agama Islam, misalnya: bulan Maulid, 

Rajab dan Zulhijah. Pemilihan bulan-bulan pernikahan terletak pada faktor 

                                                             
8
Siti Maemunah 71  tahun, Pemangku  Adat  Kecamatan Rasana‟e Barat, Wawancara di 

Kecamatan Mpunda, 14  Februari 2022. 
9
Siti Maryam, BO’ Sangaji Kai Catatan Kerajaan Bima (Jakarta: YOI, 1999), h. 77. 
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ekonomis, yaitu ketepatan pada bulan-bulan tersebut terjadi musim panen, selain itu 

ada bulan yang merupakan pantangan untuk dilangsungkan pernikahan bulan 

tersebut adalah bulan Zulqaidah. Dalam anggapan masyarakat Bima, bulan ini 

disebut Wura Hela. Wura = bulan, Hela = kosong, artinya yang diselingi oleh dua 

hari raya yaitu Idul Fitri dan hari raya Idul Qurban. Dasar pertimbangan tersebut 

terletak pada faktor ekonomi sebelum bulan Zulqaidah orang-orang baru saja 

mengadakan perayaan-perayaan sehingga perekonomian menipis dan dalam 

menghadapi hari raya qurban. 

Penentuan mbolo weki dalam upacara pernikahan menyangkut kerabat dari 

pihak laki-laki dan perempuan untuk ikut menentukan perencanaan waktu, 

pembiayaan, dan pelaksanaan pernikahan yang menjadi tanggungjawab keluarga. 

Orang tua calon pengantin biasanya mengundang keluarga terdekat dan masyarakat 

sekitar serta kerabat lainnya untuk mbolo weki atau bermusyawarah membicarakan 

waktu dan segala perlengkapan pernikahan. Dalam musyawarah juga dibicarakan 

keperluan atau biaya yang dibutuhkan yang bertujuan untuk menimbulkan partisipasi 

semua anggota kerabat bergotongroyong memikul biaya. Dari hasil wawancara 

dengan Ruslan Muhammad yang merupakan Tokoh masyarakat sekaligus Penulis 

dan Pemerhati Masalah Sosial Budaya mengatakan bahwa : 

Mbolo weki adalah tradisi masyarakat Bima yang sudah lama diperkirakan 

sejak pra Islam karena mbolo weki terkait dengan semangat gotong royong 

masyarakat berkumpul dan bermusyawarah. Mbolo weki itu adalah 

musyawarah awal untuk membahas tentang sebuah hajatan yang dilakukan 

masyarakat Bima, baik hajatan pernikahan maupun upacara lainnya. Nilai-

nilai yang terdapat di mbolo weki nilai kebersamaan, keutuhan keluarga, 

gotong royong dan juga saling menghormati dan menghargai antara keluarga, 

dan warga masyarakat dalam rangka melaksanakan hajatan-hajatan hidup 
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(rawi mori) ataupun hajatan  yang berkaitan dengan kematian (rawi made). 

Jadi mbolo weki adalah satu rangkaian kegiatan dalam rangka prosesi 

pernikahan adat Bima. mbolo weki merupakan awal dari kegiatan, di dalam 

masyarakat Bima ada dikenal dengan awal mula mbolo weki (tempu’u 

rawi),kegiatan inti (fu’u rawi), paska kegiatan (elo rawi). Dalam mbolo weki 

biasanya keluarga memberikan sumbangan kepada orang yang berhajat, pada 

zaman dahulu diberikan dalam bentuk barang, kalau na mbei na ai sahe 

berarti sahe mbei na, na mbei si ai mbe’e re berarti mbe’e mbei na re,na mbei 

si ai jimba berarti jimba mbei na, sedoho biasa mbei bongi, labo keperluan- 

keperluan ru’u dou ma hajatan, edeku ma di sebut keboro weki re.
10

 

 

Artinya: Dalam mbolo weki biasanya keluarga memberikan sumbangan 

kepada orang yang berhajat pada zaman dahulu diberikan dalam bentuk 

barang, kalau dia memberi tali sapi berarti sapi yang dikasih, kalau dia 

memberi tali kambing berarti kambing yang dikasih, kalau dia kasih memberi 

tali berarti yang dikasih, tetapi mereka biasa memberikan sumbangan beras 

dan keperluan-keperluan khusus untuk orang-orang hajatan, itulah yang 

disebut mengumpulkan.  

 

Menurut informan lain yaitu Bapak Dr. Abdullah, M. Ag selaku tokoh agama 

yang menguatkan mbolo weki telah ada sebelum adanya Islam di Bima mengatakan 

bahwa : 

 Mbolo weki telah ada sebelum adanya Islam. Islam datang ke Bima sekitar 

abad ke 16-17 dimana Islam masuk ke Indonesia melalui peran elit politik 

para raja, yaitu pada masa Sultan Abdul Qahir yang pada saat itu memang 

sudah ada bentuk musyawarah mufakat pada tradisi Bima yaitu mbolo weki.
11

 

 

Dari hasil wawancara ke 3 informan yang dilakukan peneliti salah satu 

informan berpendapat bahwa mbolo weki telah dilakukan semenjak Islam masuk ke 

Bima dan 2 informan berpendapat bahwa mbolo weki telah dilakukan sebelum  Islam 

masuk ke Bima, maka dapat disimpulkan bahwa mbolo weki adalah tradisi yang 

dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang yang dilakukan dalam bentuk 
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Muhammad Ruslan 48 tahun, Tokoh masyarakat sekaligus Penulis dan Pemerhati Masalah 

Sosial Budaya, Wawancara di kecamatan Rasanae Barat, 8 Februari 2022 
11

Dr. Abdullah, M. Ag  54 tahun, Tokoh Agama sekaligus Dosen , Wawancara di kecamatan 
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musyawarah mufakat sampai saat ini. Tradisi mbolo weki sudah ada sebelum Islam 

masuk ke Bima dimana sejak ratusan tahun lalu masyarakat Bima masih menganut 

kepercayaan animisme dan dinamisme sehingga mereka memfungsikan mbolo weki 

ini pada saat itu sebagai kegiatan gotong royong atau kebersamaan untuk kegiatan 

budaya sesuai kepercayaan yang mereka anut pada saat itu. Sejak masuknya Islam 

tradisi mbolo weki diubah fungsikan sebagai musyawarah untuk kegiatan hajatan 

yang berbaur Islam seperti pernikahan, kematian, kelahiran.  

2. Perkembangan Tradisi Mbolo Weki 

Menurut informan Bapak Dr. Abdullah, M. Ag selaku tokoh agama mengenai 

perkembangan tradisi mbolo weki mengatakan bahwa : 

Tradisi mbolo weki sampai sekarang terus berkembang karena para tokoh 

masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah Kota Bima meyakini bahwa mbolo 

weki bagian dari ajaran Islam. Sebelum masuknya Islam bernama mbolo weki 

dimana masyarakat pada saat itu saling bantu membantu dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan penting istana Kerajaan Bima, begitupun setelah Islamisasi 

masih terus dikatakan mbolo weki ataupun menggunakan istilah yang telah 

mengalami integrasi dengan Islam yaitu musyawarah, sehingga mbolo weki 

masih eksis hingga sekarang.
12

 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa  

perkembangan tradisi mbolo weki sudah ada sebelum Islam masuk ke Bima dimana 

sebelum Islam masuk ke Bima tradisi mbolo weki ini dilakukan untuk mendukung 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerajaan karena pada saat itu 

masyarakat Bima masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme.  Tradisi 

mbolo weki ini menguat selama proses Islamisasi dimana disempurnakan dengan 

berdampingan dengan basis kehidupan masyarakat Bima. Masuknya Islam membuat 
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masyarakat Bima menjunjung tinggi tradisi musyawarah dengan berpedoman pada 

nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. 

Tradisi mbolo weki seiring berjalan nya waktu lebih sering diadakan untuk 

persiapan pernikahan karena acara pernikahan membutuhkan persiapan yang lebih 

komplit, membutuhkan waktu yang agak panjang, menguras tenaga dan materi yang 

lebih banyak, maka hal demikian perlu adanya musyawarah keluarga. Sesuai dengan 

hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka memiliki jawaban yang sama 

ketika peneliti menanyakan tentang faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi 

mbolo weki pada pernikahan masyarakat Bima. 

Menurut informan mengatakan bahwa “sa bade ba ndaiku ke anae, bune 

wara kaina mbolo weki ake ke, ba tabe’a dou mbojo aip zaman ntoin, na ca’u 

bantu sama weki, sadoho dou mbojo na iba aden eda deka dou ma kalai 

susa” 

 

Artinya “Yang saya ketahui tentang kenapa adanya tradisi mbolo weki ini 

karena kebiasaan masyarakat Bima yang sejak zaman dahulu suka saling 

membantu, masyarakat Bima tidak suka melihat orang lain kesusahan”.
13

 

 

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberadaan 

sehingga munculnya tradisi mbolo weki ini dikarenakan kebiasaan masyarakat Bima 

yang sejak zaman dahulu suka saling bantu membantu masyarakat yang sedang 

melakukan hajatan karena mereka ingin meringankan beban yang ditanggung orang 

yang berhajat. 

Menurut informan lain mengatakan bahwa “Rangkaian tradisi pada upacara 

pernikahan masyarakat Bima telah tumbuh dan berkembang dan bersemi 

dalam jiwa masyarakat pendukung kebudayaan Bima selama berabad-abad 

lamanya. Masa kesultanan telah menyumbangkan nilai-nilai besar bagi 

perkembangan upacara adat dalam kehidupan masyarakat karena pada masa 
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itu seni dan budaya, adat dan agama berjalan beriringan seperti dua sisi mata 

uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.”
14

 

 

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa asal muasal tradisi 

mbolo weki ini telah berkembang dan bersemi dalam jiwa masyarakat Bima sejak 

berabad-abad lamanya pada masa kesultanan Bima yang telah diterapkan dalam 

hidup dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam dan norma-norma 

yang berlaku di masyarakat. 

Tradisi sumbangan yang diistilahkan dengan mbolo weki oleh masyarakat 

Bima pada umumnya sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun dari generasi ke 

generasi, dengan adanya hal semacam ini membuktikan bahwa masyarakat Bima 

sejak zaman dahulu selalu menjaga nilai kebersamaan untuk membantu seseorang 

yang memiliki hajatan guna memperlancar pelaksanaan acara pernikahan masyarakat 

sekitar. Pelaksanaan tradisi mbolo weki dewasa ini, merupakan sebuah kebiasaan 

yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi untuk menciptakan 

keharmonisan kekeluargaan sebagai bagian dari anggota masyarakat yang memiliki 

rasa senasib dan sepenanggungan serta hidup bersama dalam anggota kelompok 

masyarakat. 

B. Prosesi Mbolo Weki  dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kota Bima 

Dari hasil penelitian di lapangan tentang tradisi mbolo weki pada pernikahan 

masyarakat Kota Bima, diperoleh informasi bahwa dalam prosesi pelaksanaan acara 

mbolo weki dimulai dari pemberitahuan dalam kampung dan pemberitahuan luar 
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kampung. Pemberitahuan dalam kampung, dalam tahap ini pihak keluarga yang 

berhajat menyampaikan informasi secara langsung serta bertatap muka dengan 

mendatangi rumah keluarga dan masyarakat. Sedangkan pemberitahuan luar 

kampung yaitu melalui pembagian undangan kepada masyarakat yang berada di luar 

kampung. Selanjutnya pemberitahuan luar kampung, dalam tahap yang kedua ini 

keluarga yang berhajat akan melakukan pembagian undangan kepada masyarakat 

yang berada di luar kampung masyarakat atau luar jangkauan dari yang 

melaksanakan acara mbolo weki prosesi pernikahan terkait dengan tanggal dan waktu 

pelaksanaan acara mbolo weki agar ada persiapan dari kerabat atau keluarga dekat. 

Salah satu informan mengatakan bahwa “Dei acara di karawi kai mbolo weki 

ake ke biasa na tampu’u kaina ba keluarga  ma ne’e mbolo weki kerongga na 

ulu haba labo masyarakat, watisi kani undangan re nami mai langsung aka 

umana bahwa nee wara ndawi acara mbolo weki” 

 

Artinya "Kegiatan yang dilaksanakan dalam prosesi mbolo weki biasanya 

tahapan awal-awal itu keluarga yang berhajat menyampaikan informasi ke 

masyarakat setempat secara langsung maupun melalui undangan bahwa akan 

diadakannya mbolo weki.”
15

 

 

Tradisi ataupun ritual adalah upacara yang disertai dengan perilaku tertentu 

atau serangkaian perilaku yang dianggap memiliki makna. Tradisi mbolo weki dapat 

dilakukan oleh siapa saja secara berkelompok
16

 Adapun unsur-unsur terpenting 

dalam pelaksanaan tradisi mbolo weki adalah tempat, waktu, pelaku, sarana, dan 

prasarana upacara. 
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Abubakar 70 Tahun, Keluarga yang berhajat, Wawancara di kecamatan Rasana’e Barat, 6 
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1. Tempat, mbolo weki dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di tempat 

terbuka tergantung dari kesepakatan  keluarga yang melaksanakan tradisi 

mbolo weki. Pemilihan tempat harus sesuai dengan keinginan pelaku dan 

tidak melanggar norma-norma yang ada. 

2. Waktu, menentukan waktu pelaksanaan mbolo weki biasanya saat masyarakat 

sedang tidak sibuk melakukan aktivitas, pada umumnya dilaksanakan setelah 

shalat ashar ataupun shalat isya. 

3. Pelaku, merupakan hal yang utama dalam tradisi mbolo weki, biasanya yang 

datang dari pihak keluarga, kerabat dekat, dan juga masyarakat sekitar. 

4. Sarana dan prasarana, persiapan sarana dan prasarana harus tepat dan 

lengkap. Tanpa kelengkapan sarana dan prasarana tradisi mbolo weki tidak 

akan berjalan dengan lancar. 

Pelaksanaan mbolo weki prosesi pernikahan dimulai. keluarga yang berhajat 

biasanya langsung menyediakan berbagai kebutuhan guna melancarkan dan 

memeriahkan jalannya acara seperti konsumsi, yang dimaksud konsumsi ini ialah 

jajanan yang meliputi makanan tradisional dengan menggunakan sebuah alat seperti 

tare (talam) dan minuman yang terdiri dari teh dan kopi, yang akan disuguhi kepada 

para tamu undangan yang menghadiri acara mbolo weki prosesi pernikahan. 

Hal yang dibahas dalam berlangsungnya acara mbolo weki yaitu 

membicarakan terkait dalam bentuk apa masyarakat akan mbei sumbangan 

(pemberian sumbangan) untuk keluarga yang berhajat. Pemberiannya bisa 

bermacam-macam, bisa berupa uang tunai, hasil hewan ternak seperti kerbau, sapi, 
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ayam ataupun ikan, hasil perkebunan seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan dan 

lain sebagainya sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing orang. Dalam 

rangkaian acara pernikahan mbolo weki terkesan filosofis sekali. Tetua-tetua 

keluarga dari anak yang akan menikah beserta kerabat yang menghadiri mbolo weki 

akan memberikan bantuan yang bukan hanya untuk terselenggaranya acara, 

melainkan sebagai bekal bagi anak yang menikah itu. Bekal-bekal tersebut seperti 

peralatan ibadah, pakaian dan sarung adat. Tak terlewatkan juga, bekal seperti beras 

dalam jumlah yang cukup banyak, hewan ternak, bahkan pada saat itu sebidang tanah 

alasannya mereka memberikan tanah karena sebelum masuknya Islam ke Bima 

mereka belum mengenal ilmu agama yang berhubungan dengan hukum Islam 

mengenai hak atas tanah sehingga banyak para nenek moyang yang mengakui 

mempunyai hak atas lahan di sekitaran tempat mereka tinggal tersebut.  

Masuknya Islam orang zaman dahulu mulai mempelajari ilmu agama salah 

satunya mengenai wakaf dan merasakan betapa bermanfaatnya perwakafan akhirnya 

mereka para anak keturunan tersebut berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf 

dimana mewakafkan sebidang tanah itu tidak hanya untuk orang-orang fakir dan 

miskin saja tetapi juga untuk modal membangun lembaga pendidikan, dan salah 

satunya mewakafkan sebidang tanahnya kepada anak keturunannya yang ingin 

membangun rumah tangga sebagai bekal maharnya pada saat itu. Hal ini 

melambangkan betapa orang tua beserta keluarga besar ingin melepas anaknya 

menuju kehidupan dan tanggung jawab baru, dengan modal yang cukup secara 

materiil dan juga moril. Tetapi pada zaman sekarang, kebanyakan orang-orang akan 
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memberikan sumbangsih berupa piti kumpula (uang kumpulan) yang biasa dilakukan 

oleh setiap keluarga ketika ada acara hajatan yang akan dilaksanakan yang telah 

disepakati bersama. Sumbangan dana setiap keluarga yang diundang tersebut bersifat 

bergilir, yang dimaksud ialah bahwa setiap individu yang hidup dalam kelompok 

masyarakat suku Bima maka akan diberlakukan pula sumbangan bergilir tersebut.  

Sejak zaman dulu orang-orang yang datang (weki) khususnya ibu-ibu tidak 

hanya datang dengan tangan kosong, melainkan mereka membawa beras dengan 

menggunakan Boko. Boko ini berbentuk seperti gelas yang memiliki kaki yang 

terbuat dari tembaga berwarna keemasan dan juga mengandung unsur emas. Pada 

saat itu, alat ini sering digunakan ketika ada acara hajatan keluarga dan pemberian 

zakat fitrah, karena Boko ini berukuran sama dengan 1 gantang (4 liter). Pada masa 

sekarang keberadaan Boko ini sangat sulit untuk didapat dan ditemukan sehingga 

orang-orang yang datang dalam acara mbolo weki tidak ada yang membawa beras 

dengan menggunakan Boko, bukan karena tidak adanya alat tersebut, tetapi karena 

zaman sekarang mereka langsung menyumbangkan dengan uang. Jadi, keluarga yang 

menyelenggarakan acara tidak akan menanggung sendiri beban material dalam 

menyelenggarakan acara tersebut.  

Salah satu informan menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pembahasan 

yang dilakukan pada mbolo weki di masing-masing pihak laki-laki maupun 

perempuan, berikut hasil wawancara: 

Dalam tradisi mbolo weki tidak ada perbedaan antara pihak laki-laki maupun 

pihak perempuan dalam prosesinya khususnya dalam tahapan sumbangsih 

piti kumpula (mengumpulkan uang). Pihak laki-laki dari hasil piti kumpula 

tersebut digunakan untuk menambah mahar sedangkan hasil piti kumpula dari 
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mbolo weki pada pihak perempuan digunakan untuk menambah hal-hal yang 

diperlukan dalam acara, begitupun dalam penentuan kapan akan diadakan 

pernikahan kedua pihak sama-sama akan membahasnya kemudian dari hasil 

pembahasan di tradisi mbolo weki itu akan dirundingkan lebih lanjut oleh 

keluarga inti kedua mempelai saat pertemuan melamar, jikalau dalam 

pembahasan pembentukan panitia kedua pihak sama sama membahasnya, 

akan tetapi biasanya lebih diserahkan kepada pihak perempuan untuk 

mengkoordinasi bagian-bagian kepanitiaan dikarenakan pihak perempuan 

yang biasa mengetahui siapa yang cocok menjadi parenta (kordinator) entah 

itu keluarga ataupun warga-warga sekitar.
17

 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak 

adanya perbedaan pembahasan mengenai keterkaitan tradisi mbolo weki antara pihak 

mempelai laki-laki dan perempuan diantaranya, yaitu: 

1. Pihak laki-laki melakukan musyawarah mengenai sumbangsih atau kontribusi 

masing-masing keluarga berdasarkan kemampuan keluarga. begitupun pihak 

keluarga perempuan melakukan musyawarah seperti halnya pihak laki-laki. 

2. Dalam membahas penentuan hari baik pihak laki-laki dan pihak perempuan 

sama-sama membahas penentuan hari baik atau tanggal acara pernikahan, 

jika ada perbedaan hari penentuan maka akan dimusyawarahkan bersama 

oleh keluarga inti pihak laki-laki dan perempuan. 

3. Membahas tentang susunan kepanitiaan acara pernikahan, biasanya yang 

menentukan kepanitiaan adalah dari pihak keluarga perempuan dikarenakan 

pihak perempuanlah yang biasanya lebih mengerti mengenai kebutuhan-

kebutuhan yang dibutuhkan dalam berlangsungnya acara pernikahan. 

 Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mbolo weki prosesi 

pernikahan tradisi masyarakat Bima ditemukan sebanyak 6 tindakan dalam tradisi 
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Dr. Abdullah, M. Ag  54 tahun, Tokoh Agama sekaligus Dosen , Wawancara di kecamatan 

Somba Opu, 24 Juli 2022 
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mbolo weki. yaitu doho ka mbolo, piti kumpula, kumpula uta, pembentukan panitia 

pernikahan, kancihi ncao fiki ro kananu kasabua ade  (menyesuaikan pikiran dan 

pandangan, menyatukan hati intuisi dan rasa). dan penutup dengan doa Dari enam 

tindakan yang telah dikemukakan tersebut berikut makna yang terdapat pada acara 

mbolo weki prosesi pernikahan tradisi masyarakat Bima yaitu: 

1. Doho ka mbolo (duduk membentuk lingkaran untuk bermufakat) 

 Pada masyarakat suku Bima kekeluargaan masih kuat, sebuah perkawinan 

tentu akan mempertemukan dua insan. Sehingga tujuan doho ka mbolo ini, sesuai 

kebiasaan yang berlaku, calon mempelai memberitahu keluarga masing-masing 

bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan 

calon suami ataupun calon istri. Tradisi mbolo weki biasanya dilakukan oleh para 

sesepuh atau orang-orang yang telah tua dan dituakan, setidak-tidaknya orang tua 

yang mempunyai garis keturunan langsung yang memahami betul terkait mbolo weki 

serta budi perilaku yang dapat dijadikan teladan karena akan diminta berkahnya. 

sehingga calon pengantin dapat melaksanakan upacara pernikahan hingga selesai 

dengan lancar dan selamat. Selain itu, calon pengantin juga selamat dalam 

membangun rumah tangga dan dapat mencapai tujuan pernikahan sesuai hasil 

mufakat atau musyawarah bersama.  

 Sehingga Mbolo berarti bundar, bulat, atau melingkar. Sedangkan weki dapat 

berarti masa, kumpulan, kerumunan atau sekelompok. Mbolo weki adalah acara 

musyawarah mufakat yang biasanya diselenggarakan untuk mempersiapkan suatu 

acara juga pesta (penting) dari sebuah keluarga pada suku Mbojo. Orang-orang yang 
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datang (weki) biasanya langsung memposisikan diri untuk duduk membentuk 

lingkaran (mbolo). Kaum laki-laki biasanya akan bermusyawarah perihal keperluan 

yang berbentuk fisik, seperti tempat penyelenggaraan acara, panggung dan lain-

lainnya. Sementara kaum perempuan atau Ibu-ibu biasanya berada di ruangan yang 

terpisah ataupun kadang bercampur dengan kaum laki-laki dan yang dibahas yang 

berkaitan dengan perbendaharaan, anggaran, konsumsi, pakaian seragam,  peralatan 

masak, tata rias pengantin, dan siapa yang menjadi kalondi bunti (orang yang 

mengarak pengantin perempuan menuju rumah pengantin laki-laki)
18

 

2. Piti kumpula (kumpulan uang) 

 Proses selanjutnya yang dibahas adalah piti kumpula yang berarti kumpulan 

uang dari persatuan kekeluargaan lingkungan yang telah disepakati oleh masyarakat. 

piti kumpula mempunyai makna bahwa warga masyarakat melakukan pengumpulan 

uang dan keluarga yang berhajat akan menerima sumbangan tersebut. Sumbangan 

dana setiap individu yang diundang tersebut bersifat arisan atau bergilir, yang 

dimaksud ialah bahwa setiap individu yang hidup dalam kelompok masyarakat suku 

Bima maka akan diberlakukan pula sumbangan bergilir tersebut. Sumbangan dana 

tersebut, akan dikumpulkan melalui bendahara I yang sudah ditunjuk untuk 

menerima dana setiap ada acara hajatan. Pengumpulan uang tersebut bisa 

dikumpulkan ketika acara mbolo weki  berlangsung jika ada yang membawa uang 

kumpulan, dan bagi yang belum membawa uang bisa langsung menyerahkan kepada 

bendahara kapan saja, tetapi sebelum acara prosesi pernikahan dilangsungkan karena 

                                                             
18

Wawan, “Mbolo Weki dan Mbolo Rasa sebagai manifestasi Budaya Kasama Weki”  (Jurnal 

Komunikasi dan Kebudayaan). Vol 7, Nomor 2, Desember 2020, h. 267-268. 



48 
 
 

 
 

piti kumpula itu nantinya akan diserahkan oleh bendahara kepada keluarga yang 

berhajat untuk digunakan terkait dengan acara prosesi pernikahan. 

3. Kumpulan uta (kumpulan bahan makanan)  

Kumpulan uta bertujuan untuk memberikan sumbangsih bahan makanan dari 

para Ibu-ibu untuk meringankan beban yang dipikul oleh orang tua kedua calon 

mempelai pengantin.  Persatuan Ibu-ibu yang memberikan sumbangan biasanya 

seperti 1 kg daging/orang ataupun bahan-bahan makanan untuk dipergunakan dalam 

acara pernikahan nantinya, sama dengan piti kumpula setiap individu yang diundang 

tersebut bersifat bergilir yang dimaksud ialah bahwa setiap individu yang hidup 

dalam kelompok masyarakat suku Bima maka akan diberlakukan pula sumbangan 

bergilir tersebut. Sumbangan 1 kg daging tersebut akan dikumpulkan berupa uang 

Rp. 100.000/ individu melalui bendahara yang sudah ditunjuk untuk menerima dana 

setiap ada acara hajatan, pengumpulan uang tersebut bisa dikumpulkan ketika acara 

mbolo weki berlangsung jika ada yang membawa uang kumpulan, dan bagi yang 

belum membawa uang bisa langsung menyerahkan kepada bendahara kapan saja, 

tetapi sebelum acara prosesi pernikahan dilangsungkan. Karena kumpula uta itu 

nantinya akan diserahkan oleh bendahara kepada keluarga yang berhajat yang 

digunakan untuk tambahan membeli daging.  

4. Pembentukan panitia pernikahan 

 Prosesi berikutnya dilanjutkan dengan proses pembentukan panitia 

pernikahan. Dalam pembentukan panitia, terdapat bagian-bagiannya tersendiri antara 

lain: Ketua parenta (orang yang bertanggung jawab memantau segala sesuatu yang 



49 
 
 

 
 

kurang), bendahara, sekretaris dan seksi-seksi, di dalam seksi-seksi dibagi lagi 

menjadi 5 yaitu ada yang namanya seksi penerima tamu, seksi sound sistem dan 

fotografer atau perlengkapan acara, seksi konsumsi atau bagian dapur dan seksi 

acara. Orang-orang yang menjadi seksi-seksi pernikahan ini biasanya adalah warga 

kampung itu sendiri, sedangkan yang menjadi seksi penerima tamu, ketua parenta, 

bendahara dan sekretaris adalah keluarga besar yang berhajat. 

5. Kancihi ncao fiki ro kananu kasabua ade ro  loko (menyesuaikan pikiran dan 

pandangan, menyatukan hati intuisi dan rasa) 

 Setelah selesai bermusyawarah mufakat membahas terkait dengan pemberian 

sumbangsih dan pembentukan panitia pernikahan, semua warga yang hadir harus 

sama-sama kancihi ncao fiki ro kananu kasabua ade ro  loko agar segala hal yang 

telah dibahas dalam acara mbolo weki tersebut bisa disepakati bersama tanpa adanya 

perbedaan pendapat antara satu sama lain, sehingga terciptanya sebuah kesepakatan 

untuk pelaksanaan acara prosesi pernikahan nantinya. Kancihi ncao fiki ro kananu 

kasabua ade ro menciptakan kedamaian dan kebersamaan masyarakat dalam 

meracang segala hal terkait dengan pelaksanaan mbolo weki sebagai prosesi 

pernikahan. 

6. Penutup dengan doa  

Bagi umat Islam memanjatkan doa menjadi sesuatu yang sangat penting dipanjatkan 

dalam memulai ataupun mengakhiri berbagai aktivitas termaksud melakukan 

kegiatan tradisi mbolo weki. Harapan-harapan yang dipanjatkan tentu saja bertujuan 

agar diberikan kelancaran dan keselamatan sampai hari pernikahan calon mempelai 
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tanpa adanya kendala kepada Allah Swt, dan berharap mbolo weki tersebut akan 

membawa manfaat baik bagi semua yang datang. 

C. Nilai- Nilai Islam  yang Terkandung dalam Mbolo Weki 

Islam berpegang teguh bahwa berasal dari dua sumber, salah satunya adalah 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang menjadi benteng dan tombak di dalam kehidupan 

seorang muslim, karenanya Islam identik dengan keragaman. Budaya lokal di 

Indonesia tercermin dari keragaman budaya dan adat istiadat masyarakatnya. Setiap 

suku bangsa dan tumbuh dan berkembang sesuai dengan  lingkungan sekitarnya. 

Islam selalu mengajarkan manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia. Demikian pula kearifan atau budaya lokal, mengajarkan masyarakat untuk 

menjaga kerukunan sesama manusia, menjaga budaya turun temurun yang 

diwariskan, nilai-nilai dan perilaku hidup masyarakat setempat secara intelektual. 

Kearifan lokal yang diajarkan secara turun temurun merupakan budaya yang harus 

dilestarikan, karena kearifan merupakan bagian dari budaya yang selalu mengajarkan 

manusia untuk selalu dalam keadaan damai dan tentram. 

Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu keduanya adalah 

sistem nilai dan sistem simbol dan keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada 

perubahan. Agama, dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai 

yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas yang berperan besar 
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dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahamkan dan 

menafsirkan dunia sekitar.
19

  

Tradisi mbolo weki merupakan akulturasi Islam dengan budaya lokal. Adapun 

nilai-nilai dalam Tradisi mbolo weki yaitu, nilai silaturrahim, nilai gotong royong, 

nilai musyawarah, saling menghargai, tenggang rasa. Nilai-nilai dalam Islam adalah 

Ukhuwah adanya nilai persaudaraan antara sesama umat Islam. Mbolo weki dalam 

upacara pernikahan menyangkut kerabat dari pihak laki-laki dan perempuan untuk 

ikut menentukan perencanaan waktu, pembiayaan, dan pelaksanaan pernikahan yang 

menjadi tanggungjawab keluarga dan masyarakat sekitar. 

Salah satu informan mengatakan bahwa “terdapat banyak sekali nilai-nilai 

positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari mbolo weki ini, yaitu diharapkan 

yang tadinya keluarga dan masyarakat saling sibuk dengan urusan masing-

masing menjadi bertemu dan bersilaturrahim serta ikut bergotong royong dan 

berpartisipasi bersama sama di tradisi mbolo weki ini.”
20

 

 

Mbolo weki menjadi salah satu bentuk penghubung antara keluarga yang 

berhajat dengan anggota keluarga serta masyarakat untuk memutuskan : 

1. Jumlah masa nikah (emas nikah) atau co’i (mahar) dan kelengkapan lain. 

2. Menentukan hari dan bulan yang baik bagi pelaksanaan nika (nikah). 

3. Memilih “parenta” (penanggung jawab) yang akan “menenti rawi” 

(bertanggung jawab) dalam pelaksanaan upacara nika. 

Adapun nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi mbolo weki yaitu:  

 

                                                             
19

Fachrir Rahman, Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi, (Cet. I; 

Mataram, 2013)h, 4 
20

Abubakar 70 Tahun, Keluarga yang berhajat, Wawancara di kecamatan Rasana’e Barat, 6 

Februari 2022 
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a. Nilai Religius  

 Melalui pelaksanaan tradisi mbolo weki terdapat nilai religius di dalamnya 

karena bertujuan untuk memohon berkah, keselamatan dan kelancaran kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dalam setiap melaksanakan prosesi pernikahan dari awal hingga 

selesainya acara, selain itu juga adanya pemberian doa dan nasihat oleh tokoh agama 

kepada calon mempelai agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sesuai 

dengan akidah dan pokok-pokok ajaran Islam kemudian menutup mbolo weki 

dengan doa dan salawat sambil bersalam-salaman. Seperti yang terkandung dalam 

Q.S Al-Fatihah/1:5: 

سْخَعّيْناِ 
َ
 ٥اّيَّاكَ نَعْتِدِ وَاّيَّاكَ ن

Terjemahnya: 

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah 

kami mohon pertolongan.”
21

 

 Maksud dari kandungan Q.S Al-Fatihah ayat 5 tersebut yaitu iyyaka na’ budu 

menunjukkan makna terlepasnya diri manusia dari segala kemusyrikan sedangkan 

wa iyyaka nas tain memiliki makna upaya seseorang untuk berserah diri hanya 

kepada Allah Swt. 

b. Nilai Silaturrahim 

 Meski awalnya mulanya masyarakat Bima bukanlah masyarakat yang 

memeluk agama Islam akan tetapi kepercayaan terhadap Tuhan telah ada, seperti 

animisme yaitu menganggap semua benda dan makhluk berjiwa dan dinamisme yang 

menganggap semua benda dan makhluk mempunyai kekuatan gaib. Dalam ajaran 
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Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Lajnah Pentashihah 

Mushaf AL Quran, 2007), h. 1 
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kepercayaan Islam telah dipahami bahwa membina dan menjaga hubungan 

silaturrahim sangat dianjurkan. 

 Silaturrahim merupakan aktivitas yang memiliki keutamaan karunia dunia 

maupun pahala di akhirat yang besar maknanya. Silaturrahim mempunyai arti yang 

sangat penting bagi kehidupan seseorang khususnya umat Islam yang hidup 

bermasyarakat. Silaturrahim secara khusus biasanya dilakukan karena adanya 

hubungan persaudaraan atau kerabat yang dihubungkan oleh nasab atau keturunan 

terdekat. Nilai silaturrahim yang berdasarkan kerabat atau nasab mempunyai nilai 

yang sangat tinggi, karena memiliki tanggung jawab baik secara moral maupun 

material. Silaturrahim secara umum biasanya dilakukan berdasarkan hubungan 

sesama umat manusia atau hubungan dengan sesama umat Islam sebagaimana dalam 

firman Allah Swt dalam Q.S Al-Hujarat/49:10 

يْنَ  َِ َْ مْ حِرْ
ِ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل مْ وَاحَّلِيا اللّٰه

ِ
خَيَيْك

َ
صْلّدِيْا ةَيْنَ ا

َ
مِؤْمّنِيْنَ اّخْيَةٌ فَا

ْ
 ١٠ࣖ اّنَّمَا ال

Terjemahnya: 

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”
22

 

Maksud dari Q.S Al-Hujarat ayat 10 dapat disimpulkan bahwa orang-orang 

yang mukmin atau beriman itu semuanya adalah bersaudara, yaitu saudara seiman 

karena itu kita orang-orang yang beriman wajib hukumnya untuk saling menjaga tali 

silaturrahim dan perdamaian antar manusia, dan juga patuh dan tunduk kepada Allah 

agar kita semua senantiasa mendapat rahmat dariNya dalam kehidupan. Nilai 
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Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Lajnah Pentashihah 

Mushaf ALQuran, 2007), h. 516. 
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silaturrahim dalam pelaksanaan tradisi mbolo weki melahirkan interaksi  sekumpulan 

manusia dalam sistem sosial sehingga masyarakat dan sanak keluarga berkumpul dan 

saling bersilaturrahim dalam satu tempat karena memiliki kebiasaan, kesamaan 

budaya dan tradisi yang diikat oleh kesamaan. 

c. Nilai Gotong Royong 

Dalam mbolo weki gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

bersama-sama dan bersifat sukarela dengan tujuan kegiatan yang diharapkan dapat 

berjalan dengan lancar. Masyarakat Indonesia terkenal dengan sikap kekeluargaan 

gotong royongnya dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan problem dan 

masalah secara efisien. Gotong royong dapat menumbuhkan sikap sukarela, 

meningkatkan tali silaturrahim antar warga masyarakat dan anggota keluarga.  

Gotong royong ataupun tolong-menolong sangat membantu anggota 

masyarakat yang pada umumnya tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk 

melakukan seluruh kegiatan hidupnya jika setiap transaksi kegiatan dibayar dengan 

uang dan benda-benda modal lainnya. Gotong royong sangat membantu kehidupan 

individu keluarga sangat berarti penting, di lain pihak mengharapkan kegiatan gotong 

royong untuk  juga diperlukan sejumlah dana yang mencukupi. Dari sudut pandang 

agama saling gotong-royong sangat dianjurkan seperti yang tercermin dalam Q.S Al-

Maidah/5:2 

اّثْمّ وَ 
ْ
ى ال

َ
ا حَعَاوَنِيْا عَل

َ
عّلَابّ وَل

ْ
َ شَدّيْدِ ال َ ااّنَّ اللّٰه عِدْوَانّ َۖوَاحَّلِيا اللّٰه

ْ
٢ -ال  
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Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolong kalian dalam (berbuat) kebajikan dan taqwa. Dan 

janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
23

 

Ayat tersebut berisi tentang perintah mengerjakan kebajikan, melakukan 

yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangan-Nya, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang 

demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut 

kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, 

karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat 

kepada-Nya.  

d. Nilai Musyawarah 

Dua dimensi silaturrahim dalam perspektif budaya dan Agama menjadi dasar 

lahirnya budaya mbolo weki. Mbolo weki dalam alasan mendasar dijelaskan 

tujuannya adalah  untuk bermusyawarah dan saling bantu membantu keluarga calon 

mempelai dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan ketika acara pernikahan 

berlangsung. 

Nilai musyawarah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan 

masyarakat yang aman, damai dan tentram, juga mengajarkan kedewasaan dalam 

berfikir, belajar untuk menghargai pendapat orang lain serta belajar untuk 

mengemukakan pendapat dengan baik. Dari sudut pandang Islam, musyawarah 

dipandang sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan 

                                                             
23

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Lajnah Pentashihah 

Mushaf ALQuran, 2007), h. 106. 
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hanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  melainkan dalam kehidupan 

berumah tangga dan lain sebagainya.  

Secara etimologi, musyawarah mempunyai arti nasehat, konsultasi, 

perundingan, pikiran atau konsideran permufakatan
24

. Sedangkan secara terminologi 

musyawarah berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide, 

bagaimana mestinya dan terorganisasi dalam urusan Negara. Sebagaimana Allah swt 

berfirman dalam Q.S Asy-Syura/42:38 

ا رَزَكْنٰىِمْ يِنْفّلِ  مْرِوِمْ شِيْرٰى ةَيْنَىِمَْۖ وَمَِّّ
َ
يةََۖ وَا

ٰ
ل كَامِيا الصَّ

َ
هّمْ وَا ّ

ذّينَْ اسْخَجَاةِيْا لّرَب 
َّ
 ٣٨يْنَ َۚ وَال

Terjemahnya: 

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami 

berikan kepada mereka.
25

 

Q.S Asy-Syura ayat 38 menerangkan bahwa kenikmatan akan di anugerahkan 

pula kepada orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhan melalui para 

rasul dan wahyu-wahyu yang di sampaikan kepada mereka dan orang-orang yang 

melaksanakan salat, sebagai salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada mereka, 

sedang urusan mereka yang berkaitan dengan persoalan dunia dan kemaslahatan 

kehidupan mereka, diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan yang juga 

menerima kenikmatan ukhrawi itu adalah mereka yang menginfakkan di jalan Allah 

dengan tulus dan ikhlas sebagian dari rezeki mereka, baik dalam bentuk harta 

                                                             
24

Ibn al-Mandzur, Lisan al-Arab, Jilid IV (Bairut; Dar Shadr, 1968), h. 407. 
25

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta, Lajnah Pentashihah 

Mushaf ALQuran, 2019), h. 487. 
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maupun lainnya yang diberikan kepada mereka.  Masyarakat Bima adalah 

masyarakat yang menjunjung tinggi azas musyawarah mufakat dalam berbagai hal, 

tidak hanya pada masalah-masalah tertentu akan tetapi pada semua masalah dalam 

hal ini termaksud pernikahan yang tercermin dalam kalimat katahompa ra wekiku 

sura dou mori na labo dana (biarkan diri saya berkorban demi kepentingan bersama 

dalam masyarakat).
26

  

e. Nilai Solidaritas  

Salah satu ciri khas masyarakat solidaritas adalah adanya sikap sukarela 

kolektif yang sangat kuat, yang mengacu pada keseluruhan keyakinan dan sikap yang 

dianut secara luas serta tempat di mana jalinan persatuan dikembangkan sebagai hasil 

dari kepedulian bersama terhadap orang lain. Solidaritas pada tradisi mbolo weki ini 

dikembangkan karena mereka para masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan yang 

sama dan berbagi kewajiban yang sama, yang membutuhkan kerja sama dan 

partisipasi masyarakat dan sanak keluarga. Pada saat dilaksanakan tradisi mbolo weki 

secara tidak langsung mendorong warga berkumpul untuk bersama-sama 

meringankan beban keluarga yang berhajat. Nilai solidaritas masyarakat suku Bima 

umumnya dapat dilihat dari pihak-pihak yang datang membantu secara moril dan 

materil demi kelancarannya acara. Salah satu nilai solidaritas secara materil yang 

dapat dilihat dari tradisi mbolo weki yaitu masyarakat dan para keluarga bahu 

membahu memberikan sumbangan berupa uang maupun bahan-bahan makanan yang 

dapat diolah pada saat berlangsungnya acara pernikahan. secara tidak langsung 

                                                             
26

Suharti, “Tradisi Kaboro Co‟I pada Perkawinan Masyarakat Bima Perpektif Urf”. Skripsi. 

(Malang: Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Malang, 2008) 
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dalam tradisi mbolo weki terdapat dinamika yang terbentuk di dalamnya dengan 

sendirinya, sehingga pengaruh nilai solidaritas pada tradisi mbolo weki ini 

mewujudkan masyakat maupun sanak keluarga yang telah memberikan bantuan 

moril dan materil tersebut untuk tidak memaksakan kehendak dengan dikembalikan 

kontribusi yang pernah dilakukannya jika suatu hari nanti mereka akan mengadakan 

hajatan pernikahan sehingga tidak adanya kesenjangan sosial diantaranya. Setiap 

tradisi tentu memiliki suatu nilai saling membantu, tolong-menolong, bekerjasama 

dan saling menghargai. Nilai-nilai ini sampai sekarang masih melekat di masyarakat 

Bima, Masyarakat Bima masih memahami bahwa sebagai manusia yang hidup di 

masyarakat tidak mungkin untuk hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia sebagai 

insan yang sosial selalu butuh bantuan dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, 

apa yang dilakukan masyarakat dalam menyukseskan tradisi mbolo weki 

menunjukkan karakteristik masyarakat dengan nilai solidaritas yang ditandai dengan 

kesadaran yang didasarkan pada kesadaran untuk menghormati pada ketaatan nilai-

nilai Islam masih sangat tinggi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang tradisi mbolo weki 

dalam pernikahan masyarakat Kota Bima dapat diambil kesimpulan, yaitu: 

1. Tradisi mbolo weki merupakan tradisi yang ada sejak zaman dahulu  sejak 

masuk dan berkembangnya Islam di Bima. Mbolo weki dilatarbelakangi 

karena kuatnya ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dalam lingkup 

masyarakat Bima yang berlandaskan atas musyawarah untuk bermufakat 

menentukan segala hal yang berkaitan dalam acara pernikahan serta saling 

bahu membahu untuk membantu keluarga mempelai yang ingin mengadakan 

hajatan pernikahan. 

2. Mbolo wekii memiliki beberapa prosesi yaitu sebelum dilaksanakannya 

tradisi ini keluarga yang berhajat mendatangi rumah kerabat, masyarakat 

maupun keluarga untuk memberitahukan bahwa akan diadakannya mbolo 

weki di kediaman yang berhajat. Adapun tahapan-tahapan dilakukan saat 

prosesi mbolo weki, yaitu melakukan doho ka mbolo (duduk melingkar), 

membahas mengenai piti kumpula (pengumpulan uang dari pihak keluarga 

maupun masyarakat), membahas mengenai kumpulan uta (kumpulan para 

ibu-ibu yang memberikan sumbangsih bahan makanan), pembentukan 

panitia, dan kancihi ncao fiki ro kananu kasabua ade ro loko (menyesuaikan 

pikiran dan pandangan serta menyatukan hati intuisi dan rasa). 
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3. Dalam tradisi mbolo weki memiliki beberapa nilai-nilai Islam yang 

terkandung di dalamnya, yaitu nilai religius, nilai silaturrahim, nilai gotong 

royong, nilai musyawarah serta nilai solidaritas. Nilai-nilai tersebut berguna 

untuk menjaga kerukunan sesama manusia, sebagai bentuk penghubung 

antara keluarga yang berhajat dengan anggota keluarga ataupun 

masyarakat.serta meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Allah Swt. 

B. Implikasi Penelitian 

Dari beberapa kesimpulan di atas maka implikasi dari skripsi ini, yaitu: 

1. Pemerintah harus tetap meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya 

melestarikan kebudayaan masyarakat untuk menjaga kearifan budaya lokal 

khususnya di Nusa Tenggara Barat untuk tetap mempertahankan 

kelangsungan budaya lokal yang sesuai dengan ajaran Islam. 

2. Mahasiswa khususnya jurusan sejarah dan peradaban Islam untuk tetap aktif 

melakukan kegiatan penelitian lapangan dan mengembangkan keahlian untuk 

mengetahui lebih dalam tentang tradisi-tradisi dan nilai-nilai kebudayaan 

untuk menambah ilmu pengetahuan terutama bagi kemajuan khazanah Islam. 

3. Sebagai bahan penambah wawasan bagi masyarakat Kota Bima untuk 

mempertahankan dan melestarikan tradisi mbolo weki agar tetap terjaga dan 

tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 
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