
 

 

 

TRADISI MBOLO WEKI PENGANTIN DI DESA WORO 

KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA  

  (TINJAUAN FILOSOFIS) 

 

  

  Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  

Sarjana (S.Ag.) pada Prodi Aqidah dan Filsafat Islam  

pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  

UIN Alauddin Makassar 

Oleh: 

 

MUHAMMAD FURKAN 

Nim: 30100119077 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2024 



 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama     :Muhammad Furkan  

NIM    : 30100119077 

Tempat/Tanggal Lahir : Woro, 02 Februari 2002 

Jur/Prodi   : Aqidah dan Filsafat islam  

Fakultas   : Ushuluddin dan Filsafat 

Alamat    : Samata 

Judul                                       :  Tradisi Mbolo Weki Pengantin Didesa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, 

maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Samata-Gowa, 13 Februari  2024 

 

 

       Muhammad Furkan 

         NIM. 30100119077 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah swt. yang tak henti-hentinya mencurahkan begitu 

banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi dengan judul, “Tradisi Mbolo Weki Pengantin Di Desa Woro Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima (Tinjauan Filosofis)” sebagai tugas akhir 

penyelesaian S1 program studi Aqidah dan Filsafat Islam di Fakultas Ushuluddin 

Filsafat dan Politik pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat 

serta salam semoga senantiasa tercurah kepada, nabi besar Muhammad Saw. 

sebagai teladan bagi seluruh umat manusia 

Skripsi ini penulis selesaikan dengan perjuangan yang cukup panjang  dan 

proses yang cukup menantang namun, tanpa bantuan dan pertolongan Allah 

niscaya skripsi ini tak akan mampu penulis selesaikan. Allah sebaik-baik teman 

setia yang menemani, mengeluarkan penulis dari kondisi terpuruk, menyelesaikan 

semua masalah dan menenangkan hati dan jiwa yang gelisah, andai bukan karena-

Nya, tidak akan mungkin penulis sampai pada tahap ini. Syukur dan tersungkur 

sujud pada Tuhan pemilik semesta atas seluruh limpahan kebaikan, rahmat dan 

kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Rasa syukur dan ucapan terima 

kasih yang dalam penulis sampaikan pula kepada kedua orang tua, Ayahanda M. 

Salahuddin dan Ibunda Hajrah dua insan yang Allah titipkan menjadi penyejuk 

jiwa, paling pengertian dan besar kasih sayangnya, berkat didikan dan arahan dari 

keduanya penulis bisa seperti ini. Semoga limpahan kebaikan dan kasih sayang 

Allah senantiasa tercurah kepada mereka. Tak lupa pula penulis haturkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN 

Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag selaku 

Wakil Rektor I Bidang Akademik, Bapak Dr. Andi Aderus, Lc., M..Ag selaku 

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umun Perencanaan dan Keuangan, 

Prof. Dr. Muhammad Khalisa, M.Pd selaku Wakil Rektor III Bidang 

Kemahasiswaan, dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Amry, Lc., M.Ag selaku 



 

 

v 

 

Wakil Rektor IV Kerjasama dan Pengembangan Lembaga UIN Alauddin 

Makassar.  

2. Bapak Prof. Dr. Muhaemin, M.Th.I, M.Ed., selaku Dekan, Dr. Wahyuni, 

S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Darmawati Hanafi, M.HI., 

selaku Wakil Dekan II, dan Syahril Karim, M.Si, Ph.D., selaku Wakil Dekan 

III., Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Aqidah dan Filsafat Islam, dan Bapak Mubarak Taswin, Lc., M.Fil.I selaku 

Sekretaris Jurusan, yang memberikan  arahan dan bimbingan kepada kami.  

4. Bapak Dr. Muhaemin, M.Th.I, M.Ed, selaku Penasehat Akademik, yang 

memberikan dorongan dan motivasi kepada kami.  

5. Ibu Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag pembimbing 1 dan Dr. Abdulllah, M.Ag. 

sebagai pembimbing 2, yang sabar mengarahkan dan memberikan bimbingan 

serta memudahkan proses penyusunan skripsi ini.  

6. Ibu Dr. Hj. Darmawati H., M. HI, dan Ibu Dr. Andi Nurbaethy, M.A, sebagai 

dosen penguji yang banyak memberikan masukan dalam proses penyusunan 

skripsi ini.  

7. Semua dosen-dosen di jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Staf Jurusan, 

Penanggung jawab akademik yang membantu mengurus berkas-berkas yang 

dibutuhkan dan sabar melayani selama proses tugas akhir ini.  

8. Teman-teman Avicenna 019 yang senantiasa membantu penulis selama 

proses mengerjakan tugas akhir ini.  

9. Kakak-kakak seperjuangan di Masjid H. Suang Bossa, yang sabar melayani 

kebutuhan penulis, memudahkan urusan-urusan, bang sahrul, bang Nugy, 

bang andi wahyudi, ajril, sopan sopian, bang kasmubin dan bang sulaiman, 

yang senantiasa menemani, terima kasih atas kesabaran dan bantuan-bantuan 

kecil maupun besar yang ikhlas dan tulus diberikan kepada penulis selama 

tinggal bersama lebih khusus dalam proses penyelesaian.  

10. Keluarga tercinta di kampung halaman, yang dari jauh memberikan semangat 

dan menjadi motivasi bagi penulis, Ibunda tercinta ibu Hajrah dengan doa 

tulusnya dan uraian air mata yang senantiasa ditujukan untuk penulis, 



 

 

vi 

 

Ayahanda M. Salahuddin sebagai ayah yang tangguh yang senantiasa 

memberikan Motivasi, dan ketiga kakak Uswatun Hasanah yang senantiasa 

memberikan semangat dan  perhatian yang tak terhingga, menjadi energi 

tersendiri bagi penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua 

keluarga yang tak bisa penulis sebut satu persatu. 

11. Informan-informan yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses 

penelitian, dan beberapa pihak yang memberikan pengarahan-pengarahan 

sehingga memudahkan proses penelitian.  

Demikianlah, penulis berharap skripsi ini bisa berguna untuk siapa 

saja yang membacanya. 

 

 

 

                                       Gowa, 30 Juli 2023 

                                                                                    Penyusun 

 

Muhammad Furkan 

NIM: 30100119077 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

DAFTAR ISI 

SAMPUL i 

KATA PENGANTAR ii 

DAFTAR  ISI v 

DAFTAR TABEL vi 

ABSTRAK vii 

BAB I PENDAHULUAN 1 

A. Latar Belakang Masalah 1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 7 

C. Rumusan Masalah 9 

D. Kajian Pustaka 9 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13 

BAB II  TINJAUAN TEORITIS 14 

  A. Pengertian Falsafah 14 

B. Sosial dan Kebudayaan Bima 15 

C. Pengertian Tradisi Mbolo Weki  18 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 24 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 24 

B. Pendekatan Penelitian 25 

C. Metode Pengumpulan Data 25 

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 28 

E. Keabsahan Data 29 

BAB IV HASIL PENELITIAN 32 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 32 

B. Latar Belakang Munculnya Tradisi Mbolo Weki Pengantin Di Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima 42 

C. Proses Pelaksanaan Tradisi Mbolo Weki Pengantin Di Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima 44 

D. Filosofi Tradisi Mbolo Weki Pengantin 61 

BAB V PENUTUP 64 

A. Kesimpulan 64 

B. Implikasi 65 

DAFTAR PUSTAKA 66 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 



 

 

viii 

 

DAFTAR TABEL 

1. Tabel 1 Batas-Batas Wilayah Desa Woro 35 

2. Tabel 2 Luas Wilayah 36 

3. Tabel 3 Kependudukan 37 

4. Tabel 4 Pekerjaan Orang Tua 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Furkan 

Nim  : 30100119077 

Judul  : Tradisi Mbolo Weki Pengantin Di Desa Woro Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima (Tinjauan Filosofis) 

Skripsi ini bertujuan membahas tentang Tradisi Mbolo Weki Pengantin Di 

Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima (Tinjauan Filosofis), 

Penelitian ini ingin mengetahui Pertama bagaimana latar belakang munculnya 

tradisi mbolo weki pengantin, Kedua bagaimana proses pelaksanaan tradisi mbolo 

weki pengantin di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Ketiga 

bagaimana filosofi tradisi mbolo weki pengantin di Desa Woro Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima. 

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (Filed research) 

yang berlokasi di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan 

menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang dugunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan, 

pengolahan dan analilis data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi, redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama lahirnya tradisi mbolo 

weki pengantin di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima bahwa 

mbolo weki dulunya hanya dilakukan oleh sekelompok orang mbolo (duduk 

melingkar) keluarga, tapi seiring berjalannya waktu mbolo weki dilaksanakan oleh 

masyarakat sosial sampai sekarang masih berjalan dan masyarakat menerima 

tradisi ini bahwa mbolo weki adalah suatu tradisi yang mengandung nilai 

kemusyawaratan bersama, kedua proses pelaksanaan mbolo weki di Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima yaitu tahap persiapan dan tahap saat 

pelaksanaan, lalu kemudian mendaftar atau melapor pada ketua RT dan 

pemerintah desa, kemudian menyediakan perlengkapan, konsumsi. Dan 

selanjutnya keluarga yang berhajat menerima tamu undangan yang 

menyumbangkan uang dan mengikuti rangkaian acara mbolo weki pengantin, 

ketiga mbolo weki pengantin merupakan sebuah tradisi yang masih melekat 

dengan jelas disanubari masyarakat di Desa Woro Kecamatan Madapangga 

Kabupaten Bima yang bermakna sebagai wadah untuk kemudian bermusyarawah 

dan bermufakat guna mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan mbolo weki 

dilaksanakan mulai pagi hari sampai sore hari dan mbolo weki dilakukan didepan 

atau sekitar rumah dari keluarga berhajat karena sudah menjadi tradisi dari dulu 

yang bertempat di rumah keluarga yang berhajat. 

Implikasi penelitian ini adalah pemerintah di Kabupaten Bima 

terkhususnya di Desa Woro, memberikan apresiasi kepada pihak yang sampai hari 

ini masih merawat budaya daerah serta kepada pihak-pihak keluarga yang masih 

melestarikan budaya lokal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia menjalankan kehidupannya harus memiliki pedoman hidup 

sebagai landasan dalam melakukan sesuatu. Landasan itu bisa ditentukan oleh 

masyarakat atau sesuai dengan ajaran yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. 

Di dalam Islam pedoman dalam menjalani kehidupan adalah Al-Qur’an 

sesuai dalam QS. Al-Baqarah/2:185 yang berbunyi: 

تۡ  ءَانُ هُدۡ  قُرۡ  أنُزلَِ فِيهِ ٱل ۡ  رُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيۡ  شَه نََٰ نَ ٱل ۡ  ى لِّلنَّاسِ وَبَ ي ِّ  ۡ  قَانِ ۡ  فُرۡ  هُدَىَٰ وَٱلۡ  مِّ

ه ة ۡ  عَلَىَٰ سَفَر ۡ  وَمَن كَانَ مَريِضًا أَو ۡ  هُ ۡ  يَصُمۡ  رَ فَلۡ  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ ن ۡ  فَعِدَّ  ۡ  أيََّامٍ أُخَرَ  ۡ  مِّ

رُواْ ٱللَّهَ عَلَىَٰ مَاۡ  مِلُواْ ٱلۡ  رَ وَلتُِكۡ  عُسۡ  رَ وَلََ يرُيِدُ بِكُمُ ٱلۡ  يُسۡ  يرُيِدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱل ةَ وَلتُِكَب ِّ  عِدَّ

 كُرُونَ  ۡ  تَش ۡ  وَلَعَلَّكُم ۡ  هَدَىَٰكُم

Terjemahnya: 

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang 

di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 

(antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara 

kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah 

ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan 

(lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari 

yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan 

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 
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mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, 

supaya kamu bersyukur”.
1
 

Ayat ini Quraish Shihab menafsirkan bahwa waktu yang ditetapkan 

Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi 

kedudukannya dalam pandangan Allah. Di bulan itu Allah menurunkan Al-

Qur'ân sebagai petunjuk bagi semua manusia menuju jalan kebenaran melalui 

keterangan-keterangan yang jelas sebagai pengantar menuju kebajikan dan 

pembatas antara yang benar (haqq) dan yang palsu (bâthil) selamanya, 

sepanjang masa dan usia manusia. Maka barangsiapa yang hadir menyaksikan 

bulan ini dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perjalanan, maka ia 

wajib berpuasa. Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan 

dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan tidak berpuasa tapi 

tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. 

Allah tidak ingin memberati hamba-Nya dengan perintah-perintah, tapi justru 

dia menghendaki keringanan bagi mereka. Allah telah menjelaskan dan 

memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari 

puasa dan membesarkan nama Allah atas petunjuk dan taufik-Nya.
2
 

Masyarakat diberbagai daerah masih mempertahankan tradisi atau 

kesepakatan yang ditentukan oleh masyarakat, sehingga lahirlah beberapa 

tradisi-tradisi didalam masyarakat. Tradisi adalah sesuatu yang tidak asing 

lagi bagi satu masyarakat yang menjadi kebiasaan kehidupan mereka yang 

dikenal dengan pengertian tertentu, baik berupa perbuatan maupun 

                                                       

1Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Cet. XVII: Jakarta: CV. Darus 

Sunnah, 2016) 
2M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, 

Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet.V, h. 209 
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perkataan.
3
 Tradisi menurut Kamus Besra Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

sikap dan cara berfikir yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat 

kebiasaan yang ada secara turun temurun.
4
 

Tradisi muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara 

spontan dia tidak diharapkan serta melibatkan masyarakat banyak. Karena 

suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik, 

ketakziman, kecintaan, dan keagungan yang kemudian diisebarkan melalui 

berbagai cara, dan mempengaruhi banyak masyarakat.
5
 

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

antara lain:
6
 

1. Bentuk dari warisan budaya tertentu. 

2. Kebiasan atau bahkan kepercayaan yang dilembagakan dan dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah. 

3. Kebiasaan atau kepercayaan, bahkan tubuh ajaran yang dilembagakan dan 

dikelola oleh kelompok-kelompok agama, yang semuanya dibagikan ke 

pihak yang lain. 

Budaya atau tradisi merupakan warisan masa lalu yang terus 

dilestarikan dan berkembang sampai sekarang. Warisan masa lalu ini bisa 

berupa perilaku manusia dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari 

                                                       

3Amad Bisyri Syakur. Fiqh Tradisi Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia 

(Bandung: Salamadani, 2013), h. 2. 
4Desy Anwar. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), h. 

539. 
5Piotr Sztompka. Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenadia Group, 2014), h. 69. 
6Alo Liliweri. Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya (Yogyakarta: LKIS, 

2010), h.  49. 
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berbagai aspek kehidupan. Dalam membentuk dan mengembangkan 

kebudayaan, tentunya selalu mengaitkan diri kedalam komponen-komponen 

kehidupan, diantaranya bahasa, kesenian, dan agama. Dari sinilah terdapat 

korelasi antara budaya dengan agama. Oleh sebab itu, kebudayaan diwariskan 

oleh generasi terdahulu pada generasi kemudian lewat proses belajar.
7
 

Mengacu kepada keterangan diatas, adalah suatu keharusan bagi 

masyarakat suatu daerah untuk meneruskan atau melanjutkan kebiasaan-

kebiasaan tersebut kepada generasi selanjutnya, agar tradisi tersebut tetap 

dilaksanakan dan dilestarikan. 

Kabupaten Bima terletak di ujung timur pulau Sumbawa, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Bima mempunyai dua sebutan atau nama, yakni Bima dan 

Mbojo. Kedua nama ini memang sudah dipergunakan sejak kerajaan Bima 

lahir. Biasanya kata Bima dipergunakan bila menyebut daerah ini dalam 

bahasa Indonesia atau bahasa asing, sedangkan nama Mbojo dipergunakan 

bila menyebutnya dalam bahasa Daerah.
8
 Berdasarkan hasil penduduk yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, jumlah penduduk Kec. 

Madapangga 31,453 jiwa, dan jumlah penduduk di desa woro sebanyak 4221 

jiwa
9
 

Bima awalnya sudah berkembang tradisi Hindu Budha, serta 

kepercayaan lokal yang sangat kuat dan mengakar pada msayarakat. Ketika 

                                                       

7H. A. R Tilaar. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. 1999), h. 38.  
8H. Abdullah Tajib, B.A. Sejarah Bima Dana Mbojo (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 

1995), h. 44. 
9Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, 2021. 
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awal Islam masuk pada abad ke-17 melalui kecamatan Sape, yakni melalui 

Ulama dari Sumateram yang di utus oleh Kerajaan Gowa-Tallo, 

mengakibatkan banyak perubahan pada corak kehidupan sosial masyarakat 

dalam beberapa aspek. Bima juga dikenal dengan falsafah hidupnya, yakni 

maja labo dahu, yang dalam makna harfiahnya berarti malu dan takut. 

Falsafah ini mengajarkan kepada masyarakat Bima untuk senantiasa malu dan 

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

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

ra ndai, sura dou labo dana. Secara sederhana dapat diartikan sebagai sikap 

untuk lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, 

lebih-lebih kepada kampung halaman sendiri. Selain falsafah diatas, Bima 

juga dikenal dengan tradisi-tradisi sosial yang sudah diwariskan, salah 

satunya adalah mbolo weki. 

Mbolo weki adalah tradisi klasik sekaligus menjadi warisan kearifan 

lokal masyarakat Bima, yang merupakan forum berkumpul masyarakat untuk 

membicarakan atau bermusyawarah banyak hal, terkait hajatan yang akan 

digelar oleh salah satu keluarga, satu lingkungan atau bahkan satu kampung 

sekalipun. 

Definisi Mbolo weki secara bahasa (bahasa Bima), terdiri dari dua kata 

yaitu kata mbolo berarti lingkar atau melingkar dan kata weki berarti diri, 

namun dalam pembahasan ini weki diartikan sebagai kumpulan, kerumunan, 

dan atau sekelompok orang. Sedangkan Secara istilah, mbolo weki adalah 

acara musyawarah mufakat yang diselenggarakan untuk mempersiapkan 
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acara (penting) dari sebuah keluarga diantaranya, persiapan acara 

hajatan/rencana pernikahan dan khitanan yang dihadiri oleh perwakilan dari 

kepala keluarga yang telah diundang untuk datang berpartisipasi dalam 

membantu apapun yang menjadi keperluannya.
10

 

Mbolo weki yang dilakukan oleh masyarakat Bima, menganggap bahwa 

mbolo weki hanya sekedar hajatan biasa. Artinya bahwa mereka hanya datang 

untuk menghadiri acara tersebut, dengan membawa uang untuk 

disumbangkan, setelah itu pulang. Bahkan parahnya, ada sebagian masyarakat 

menganggap bahwa mbolo weki merupakan hajatan untuk membayar hutang, 

dan mbolo weki juga dianggap sebagai hajatan untuk membalas budi antara 

masyarakat yang satu dan lainnya. Karena dikemudian hari, jika masyarakat 

lain melaksanakan acara mbolo weki wajib menyumbangkan uang dengan 

nilai yang sama. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tati Hartati dan A. Gaffar 

Hidayat, menunjukan bahwa dampak dari mbolo weki dapat memicu konflik 

non fisik di tengah-tengah kehidupan masyarakat masyarakat desa Monggo, 

tidak hanya menyangkut tidak konsisten dalam jumlah nominal sumbangan, 

tetapi juga adanya kegiatan sumbangan yang dirasa hanya mencari 

keuntungan semata. Dalam hati kecil yang punya hajat, pasti ada niat bisnis 

(ingin untung), dengan perhitungan khusus, pengeluaran berapa, pemasukan 

berapa, berapa yang diundang, meskipun perhitungan sering meleset, manun 

                                                       

10Sumber: Iin Nurul Mutmainnah, Blogspot.com. MboloWeki. Diakses pada 7 November 

2018.  
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tidak semuanya seperti itu.
11

 Padahal pelaksanaan mbolo weki ini sebagai 

wadah sekaligus momentum untuk bermusyawarah sekaligus mengukuhkan 

silaturahmi antar individu dalam lingkungan masyarakat. 

Menurut Masyarakat di Desa Woro, bahwa terdapat beberapa 

perbedaan pelaksaan antara mbolo weki pernikahan dengan mbolo weki 

khitanan. Kalau pernikahan susunan acaranya lebih simple, yakni pembukaan, 

tilawah Al-Qur’an, sambutan keluarga sekaligus penyampaian hasil 

sumbangan yang dibawa warga dan acara terakhir penutup. Sedangkan pada 

acara khitanan acaranya selain seperti rangkaian acara mbolo weki 

pernikahan, juga ditambah dengan acara tahlilan, ceramah agama dan acara 

compo sampari (pemasangan keris) kepada anak yang akan di khitan. Tetapi 

walaupun demikian, esensi dari mbolo weki pernikahan dengan khitanan tetap 

sama, yakni musyawarah dan saling membantu dalam bentuk sumbang. 

Secara umum, nominal uang yang disumbangkan dalam mbolo weki tidak 

ditetapkan berapa jumlahnya.
12

 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada tradisi mbolo weki pengantin di Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima (Tinjauan Filosofis). 

                                                       

11Tati Hartati dan A. Gaffar Hidayat. “Makna Sumbang (Mbolo weki) pada Acara 

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

Bima”, Seminar Nasional Taman Siswa Bima (2019), h. 402. 
12Amirullah Abdullah, (32 Tahun), Selaku Tokoh Masyarakat. Wawancara. Online, 12 

Agustus 2021. 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dari itu dapat dideskripsikan 

terkait dengan Tradisi Mbolo Weki Pengantin di Desa Woro kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima (Tinjauan Filosofis) sebagai berikut:  

1. Latar Belakang lahirnya tradisi mbolo weki pengantin menurut 

pendapat beberapa sepuh atau orang tua di suku Mbojo, mbolo weki 

sudah dilaksanakan secara turun-temurun sejak lama oleh buyut-buyut 

terdahulu. Mbolo weki adalah salah satu tradisi pada masyarakat Bima 

yang bermakna musyawarah untuk membahas serta membantu 

keluarga yang berhajat dan mbolo weki dilaksanakan pada hajatan 

pernikahan. 

2. Proses pelaksanaan mbolo weki pengantin dilaksanakan mulai pagi 

hari bertempat di rumah keluarga yang berhajat. Ketika acara akan 

segera dimulai, keluarga yang berhajat biasanya menyediakan 

kebutuhan guna melancarkan dan memeriahkan jalannya acara seperti 

konsumsi. 

Adapun rangkaian acara dalam pelaksaan mbolo weki yaitu: 

a) Doho ka mbolo (duduk melingkar) 

b) Piti kampula (kunpulan uang yang terkumpul dari keluarga dan 

masyarakat) 

c) Pembentukan panitia 

Kancihi ncao fiki ro kananu kabua ade ro loko (menyelaraskan 

pikiran dan renungkan, menyatukan hati dan rasa) 
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3. Filosofi Tradisi mbolo weki pengantin adalah bentuk usaha 

masyarakat untuk melakukan musyawarah atau mufakat antara pihak 

keluarga atau sanak saudara dalam merencanakan dan menentukan 

pernikahan atau khitanan atau acara lain, guna menemukan 

kesepakatan Bersama. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi mbolo weki pengantin di 

Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi mbolo weki pengantin di Desa 

Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima? 

3. Bagaimana filosofi tradisi mbolo weki pengantin di Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima? 

D. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dalam 

mencari atau untuk mendapatkan referensi yang mempunyai hubungan 

dengan judul yang akan dilakukan penelitian. Dengan demikian terdapat 

beberapa referensi telah ditemukan kemungkinan sedikit memiliki kemiripan 

dengan judul yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:   

Pertama, penelitian yang dilakukan Wawan Mulyana, Akhyar, 

Muhammad Ibtidaiyah, Ahmad Usman, melakukan penelitian berjudul 

“Mbolo Weki dan Mbolo Rasa Sebagai Manifestasi Budaya Kasama Weki 

(Studi Pada Kelurahan Raba Dompu Timur Kota Bima)”. Penelitian ini 
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menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

1) kegiatan mbolo weki dan mbolo rasa masyarakat pada tahap sebelum 

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

waktu musyawarah, penetuan tempat, pengumuman acara melalui masjid, 

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

dinilai hasilnya sudah dilaksanakn sesuai hukum adat yang secara turun 

temurun diwariskan walaupun tidak secara tertulis dan dianjurkan oleh ajaran 

agama. 2) kegiatan mbolo weki dan mbolo rasa masyarakat pada tahap 

pelaksanaa acara hajatan, yaitu menghadiri acara, mengajukan usulan ketika 

kegiatan berlangsung, mengusulkan kegiatan hajatan, memberikan 

sumbangan tenaga, memberikan sumbangan materil/uang, memberikan 

sumbangan pemikiran, menyatukan hati dan rasa antar peserta mbolo weki, 

pembentukan panitian, menentukan waktu melamar dan antar mahar maupun 

menentukan hari baik (pernikahan).
13

 

Kedua, penelitian oleh M. Tahir (2019) berjudul “Makna Tindakan-

tindakan Mbolo Weki Prosesi Pernikahan Tradisi Masyarakat Bima”. Jenis 

penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data 

menggunakan domuntasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa tindakan-tindakan dalam mbolo weki prosesi pernikahan tradisi 

masyarakat Bima dapat disimpulkan yaitu terdapat 6 tanda yaitu, doho ka 

                                                       

13Wawan Mulyana dkk. “Mbolo Weki dan Mbolo Rasa Sebagai Manifestasi Budaya 

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

Kebudayaan 9, No 20 (2020), h. 267-279. 
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mbolo, mbei sumbangan, piti kampula, kampila uta, pembentukan panitian 

pernikahan dan yang berbentuk pesan verbal yaitu kancihi ncao fiki ro 

kananu kasabua ade ro loko. Dari tindakan yang digambarkan tersebut bahwa 

acara mbolo weki merupakan suatu acara yang dilakukan secara terhormat 

dalam tradisi prosesi pernikahan yang bertujuan untuk mempererat hubungan 

dalam kesatuan sosial masyarakat, seperti adanya bantuan dari sekelompok 

orang, yang dimaksud adanya pemberian sumbangan secara bergilir dengan 

tujuan meringankan beban keluarga yang berhajat.
14

 

Ketiga, penelitian oleh Tati Hartati, A. Gaffat Hidayat (2019) yang 

berjudul “Makna Sumbang Mbolo Weki pada Acara Pernikahan Masa Kini 

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

Penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif deskriptif, dan metode 

pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukan bahwa 1) makna sumbang 

(mbolo weki) yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Monggo 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, saat ini sudah mengalami 

perubahan makna yaitu adanya keinginana untuk mendapatkan keuntungan 

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

sumbang masyarakat Desa Monggo, yakni rasa ketergantungan masyarakat 

terhadap hasil yang diperoleh dalam acara mbolo weki tersebut. 3) tanggapan 

masyarakat tentang mbolo weki memiliki keunikan tersendiri sewalaupun 

                                                       

14M. Tahir. “Makna Tindakan-tindakan dalam Mbolo Weki Prosesi Pernikahan Tradisi 

Masyarakat Bima”. Pendidikan Mandala 4, N0. 5 (2019), h. 115-126. 
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masyarakat mengeluh karena terlalu sering mengeluarkan biaya, hal itu sudah 

mendarah daging serta tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Desa 

Monggo. 4) masyarakat Desa Monggo menilai mbolo weki sudah ada sejak 

mereka lahir, hal itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, 

namun mereka juga sering mengeluh jika mendapatkan undangan, tapi 

mereka tetap hadir dalam acara tersebut.
15

 

Keempat, penelitian oleh Putri Mulyani (2018) yang berjudul “Makna 

Tindakan-Tindakan dalam Mbolo Weki Prosesi Pernikahan Masyarakat Bima: 

Kajian Semiologi Roland Bathes”. Hasi penelitian menunjukan tindakan 

mbolo weki pada prosesi penikahan tradisi masyarakat Bima terdapat 6 tanda 

yaitu, doho kambolo, mbei sumbangan, piti kampula, kampula uta, 

pembentukan panitia pernikahan dan yang berbentuk peasn verbal  yaitu 

kancihi ncao fikiro kananu kasabua ade ra loko.
16

 

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan objek, yaitu sama-

sama meneliti tentang mbolo weki, yakni sama-sama menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Sedangkan calon peneliti ingin membahas tradisi mbolo 

weki pengantin. 

 

 

 

                                                       

15Tati Haryati, A. Gafar Hidayat. “Makna Sumbang (Mbolo weki) pada Acara Pernikahan 

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

Nasional Taman Siswa Bima (2019), h. 399. 
16Putri Mulyani. “Makna Tindakan-Tindakan dalam Mbolo Weki Prosesi Pernikahan 

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

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, 2018) 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui lahirnya tradisi mbolo weki pengantin di Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi mbolo weki pengantin di Desa 

Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima 

c. Untuk mengetahui filosofi tradisi mbolo weki pengantin di Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima 

2. Kegunanan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah pengetahuan tentang tradisi dalam pelaksanaan mbolo weki 

pengantin. 

2. Menambah pengetahuan penulis dalam memahami tradisi mbolo weki 

pengantin di desa woro kecamatan madapangga kabupaten bima. 

3. Untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan pendapat 

masyarakat desa woro tentang filosofis tradisi mbolo weki pengantin. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan sekaligus menjadi ilmu 

yang sangat bermanfaat bagi peneliti dan selanjutnya menjadi 

pengalaman untuk masa yang akan datang. 
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2. Sebagai bahan masukan pada para pengajar, pelajar serta generasi muda 

secara spesifik maupun masyarakat pada umumnya. 

3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan sekaligus untuk meraih gelar 

sarjana bagi penulis 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Falsafah 

Secara bahasa filsafat atau falsafah berasal dari bahasa Yunani yaitu akar 

kata dari philo dan sophia, philo berarti cinta sedangkan sophia berarti kearifan 

atau kebijaksanaan dengan demikian dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta 

pada kearifan maupun kebijaksanaan, dalam artian orang yang cinta pada 

kebijaksanaan dapat dikatakan sebagai seorang filsuf yang olehnya demikian 

seorang filsuf adalah mereka yang mengabdikan dirinya pada pengetahuan serta 

kebijaksanaan dan menjadikan kedua hal tersebut sebagai tujuan dari pada 

hidupnya di alam ini. Seorang filsuf juga dapat dipahami sebagai orang yang tak 

pernah cepat puas terhadap sesuatu sebelum hal tersebut di kaji dan ditelaah 

secara mendalam sampai pada akar-akarnya.
17

 

Merujuk pada pendapat para ahli maka kita akan menemukan banyak 

kemudian komentar yang berkaitan dengan filsafat itu sendiri misalnya  pendapat 

dari Al Farabi bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu p hilos dan 

sophia yang kemudian oleh beberapa ahli mengadopsinya dalam bahasa Arab 

menjadi hikmah, kemudian argumen yang menyebutkan bahwa filsafat berasal 

dari bahasa Inggris yaitu philo dan Sophos yang berarti cinta ilmu atau 

                                                       

17Burhanuddin Salam. Pengantar Filsafat, Jakarta: PT Bumi Aksara  (2015), h 46. 
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kebijaksanaan tetapi yang walaupun banyak pendapat yang kita temukan 

mengenai filsafat tetap pada intinya bahwa filsafat adalah sebuah usaha manusia 

untuk mencintai suatu kebijaksanaan. Namun dalam hemat penulis filsafat atau 

falsafah adalah sebuah gagasan atau pandangan hidup yang sangat mendasar yang 

dimiliki oleh setiap manusia di mana pandangan serta gagasan tersebut menjadi 

sebuah pegangan atau pedoman dan menjalani kehidupan di dunia sehingga 

mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Filsafat Merupakan 

induk dari segala ilmu pengetahuan (mater scientiarum), oleh karena itu filsafat 

yang melahirkan ilmu pengetahuan senantiasa tetap relavan bagi setiap orang 

yang menggeluti ilmu itu sendiri. Kehadiran filsafat selama kurang lebih 25 abad 

telah memengaruhi kehidupan manusia. Maka, belajar filsafat tetap menjadi hal 

paling penting baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun peradaban 

manusia.
18

 

B. Sosial dan Kebudayaan Bima 

Daerah Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur. Memiliki luas 

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

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

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

dan Sumbawa di bagian barat, dan selat Sape di bagian Timur.
19

 Bima mempunyai 

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

                                                       

18Raja, Oloan Tumanggor Carlous Sudaryanto. Pengantar Filsafat Untuk Psikologi. 

Jogjakarta: Kansius, (2018), h. 26. 
19M. Hilir Ismail. Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950  (Bogor: CV 

Binasti, 2008), h. 11. 
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dipergunakan sejak kerajaan Bima lahir. Biasanya kata Bima dipergunakan bila 

menyebut daerah ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing, sedangkan nama 

Mbojo dipergunakan bila menyebutnya dalam bahasa Daerah.
20

  

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

memiliki ketinggian yang merupakan busut jantan yang besar dan tempat 

bersemayam para raja-raja ketika dilantik dan sumpah di luar istana.
21

 

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh kantor statistik 

Daerah Kabupaten Tingkat II Bima tahun 1982, jumlah penduduk Kabupaten 

Bima sebanyak 389.700 orang, yang terdiri dari dou Donggo (orang Donggo), dou 

Mbojo (orang Bima) dan pendatang.
22

 

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

Bima) merupakan penduduk mayoritas daerah Bima dan juga Dompu, yang 

berasal dari pembauran penduduk orang Bima dengan Makassar dan Bugis. 

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

mereka ke Bima dalam rangka ikut membantu perkembangan politik dan Agama 

Islam.
23

 Suku Mbojo memiliki falsafah hidup yang menjadi bagi masyarakat Bima 

yakni ”Maja Labo Dahu”, yang dimaknai malu dan takut apabila melalaikan 

segala perintah agama dan adat istiadat. 

                                                       

20H. Abdullah Tajib, B.A. Sejarah Bima Dana Mbojo (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 

1995), h. 44. 
21M. Fachir Rahman. Islam di Bima Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 

Perkembangan Sampai Masa Kesultanan (Cet. I; Yogyakarta; Lengge Printika, 2009), h. 21. 
22M. Hilir Ismail. Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara 

(Mataram: Gunung Agung I, 2004), h. 14. 
23M. Hilir Ismail. Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara, h. 17. 
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Suku yang kedua adalah suku Donggo, yang merupakan suku asli Bima 

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

kelompok yang berdasarkan wilayah pemukimannya, yaitu Donggo Ipa (barat) 

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

Soromandi. Donggo Ele bermukim di sekitar gunung Lambitu. Jumlah suku 

Donggo ini, tidak sebanyak suku Bima yang menjadi penduduk mayoritas, mereka 

hanya sebanyak 15%.
24

 

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

Melayu dan Arab. Kaum pendatang yang besar pengaruhnya adalah orang Melayu 

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

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

rangka menyiarkan Agama Islam dan berdagang. Mereka banyak menjadi ulama 

dan mubaliq terkenal pada masa awal kepemimpinan AbduL Khair Sirajuddin.
25

 

Mengenai bahasa bahasa yang gunakan oleh masyarakat Bima, bahasa Bima 

dibagi dalam dua kelompok, yakni: 

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

masyarakat Donggo Ipa yang bermukim di pegunungan sebelah barat teluk, 

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

dipergunakan oleh masyarakat Donggo ele yang bermukim di pegunungan 

Wawo tengah, meliputi Desa Tawali, Kuta, Sambori, Teta, Kaalodu. Bahasa 

                                                       

24M. Hilir Ismail. Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950, h. 14. 
25M. Hilir Ismail. Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara, h. 18. 
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Kolo dipergunakan oleh masyarakat yang bermukim di Desa Kolo di sebelah 

timur Asa Kota. 

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

baru atau nggahi Mbojo dipergunakan oleh masyarakat umum di Bima, dan 

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

digunakan sebagai bahasa pengantar guna berkomunikasi dengan orang lain 

diluar kalangan mereka. 

C. Pengertian Tradisi Mbolo Weki 

Dalam upaya memahami tradisi mbolo weki yang ada di Kabupaten Bima, 

perlu usaha dan analisa, karena makna tradisi mbolo weki dalam berbagai 

literature berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini bisa dipahami karena 

masyarakat Bima dahulu belum mengenal yang namanya tulis-menulis, sehingga 

tidak ada rujukan utama yang bisa dipakai untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai mbolo weki. Dalam pelaksanaannya diberbagai daerah di Bima juga 

terdapat perbedaan, ada melakukannya pada acara penikahan saja ada juga yang 

melakukannya pada acara khitan. Meski begitu, mbolo weki adalah tradisi klasik 

sekaligus menjadi warisan kearifan lokal masyarakat Bima, yang harus terus 

dilaksanakan dan dilestarikan. Mbolo weki merupakan forum berkumpul 

masyarakat untuk membicarakan atau bermusyawarah banyak hal, yang 

melibatkan bapak-bapak, ibu-ibu dan tetua-tetua dalam suatu kelompok 

masyarakat tertentu, terkait hajatan yang akan digelar oleh salah satu keluarga, 

satu lingkungan atau bahkan satu kampung sekalipun. Jika ditinjau dari 

definisinya, Mbolo weki secara bahasa (bahasa Bima), terdiri dari dua kata yaitu 
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kata mbolo berarti lingkar atau melingkar dan kata weki berarti diri, namun dalam 

pembahasan ini weki diartikan sebagai kumpulan, kerumunan, dan atau 

sekelompok orang. Sedangkan Secara istilah, mbolo weki adalah acara 

musyawarah mufakat yang diselenggarakan untuk mempersiapkan acara (penting) 

dari sebuah keluarga diantaranya, persiapan acara hajatan/rencana pernikahan dan 

khitanan yang dihadiri oleh perwakilan dari kepala keluarga yang telah diundang 

untuk datang berpartisipasi dalam membantu apapun yang menjadi 

keperluannya.
26

 Mbolo weki memiliki arti duduk bermusyawarah, yang artinya 

memiliki nilai positif bahwa masyarakat Kabupaten Bima ketika menghadapi 

masalah harus dipecahkan secara bersama-sama. 

Salah satu hal yang unik dalam tradisi mbolo weki ini, yaitu keluarga yang 

mempuyai hajatan tidak menanggung sendiri beban materil dalam 

menyelenggrakan acara tersebut. Orang-orang yang hadir turut memberikan 

sumbangsih sesuai kemampuan dan kapasitas. Pemberiannya bisa berupa uang 

tunai, hewan ternak, padi/ beras, hasil kebun dan lain sebagainnya. 

Misalnya dalam konteks pernikahan, mbolo weki sangat filosofis sekali, 

tetua-tetua keluarga dari anak yang menikah beserta kerabat yang menghadiri 

mbolo weki bukan hanya untuk terselenggaranya acara, melainkan sebagai bekal 

bagi calon pengantin yang akan menikah tersebut. Bekal-bekal tersebut seperti 

peralatan ibadah, pakaian, sarung adat khas Bima (tembe nggoli), dan petuah-

                                                       

26Sumber: Iin Nurul Mutmainnah, Blogspot.com. Mbolo Weki. Diakses pada 7 November 

2018.  
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petuah. Tak lupa juga bekal-bekal seperti beras, hewan ternak, sebidang tanah dan 

semacamnya.  

Setelah mbolo weki sampai pada hari pernikahan berlangsung, di rumah 

keluarga yang berhajat akan ada kesibukan-kesibukan yang cukup khas dan 

berkesan. Seperti pada nenek dari keluarga tersebut berkumpul untuk menampih 

(membersihkan) beras, menumbuk gabah, atau meramu bamboo untuk keperluan 

masakan-masakan khas dan sebagainnya.  

Dewasa ini, mbolo weki lebih mengarah pada makna sumbang atau 

menyumbang, ini dikarenakan masyarakat pada acara mbolo weki, membawa 

sejumlah uang untuk disumbangkan kepada keluarga yang mempunyai hajatan, 

baik itu acara pernikahan maupun khitanan. Sumbangan ini dimaksudkan untuk 

membantu dan menyokong suatu kegiatan salah satu anggota masyarakat yang 

berhajat agar acara dapat berjalan dengan lancar. Biasanya setiap masyarakat yang 

datang pada acara mbolo weki memasukan sejumlah uang kedalam tempat yang 

telah disediakan, kemudian nama besar angka nominal yang diserahkan dicatat 

oleh petugas khusus yang dipercaya oleh keluarga yang punya acara, supaya 

orang yang datang memberikan sumbangan tersebut, apabila melaksanakan acara 

yang sama akan disumbang lagi sesuai uang yang diterima atau bahkan lebih dari 

nominal yang diberikan.
27

 

Tradisi mbolo weki dilaksanakan pada saat anggota keluarga (masyarakat) 

untuk mempersiapkan acara hajatan (pernikahan/khitanan). Salah satu bentuk 

                                                       

27Tati Haryati, A. Gafar Hidayat. “Makna Sumbang (Mbolo weki) pada Acara Pernikahan 

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

Nasional Taman Siswa Bima (2019), h. 399. 
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usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga yang berhajat dalam, untuk memenuhi 

semua keperluan yang dibutuhkan pada saat dilaksanakannya acara tersebut, 

antara dengan berkomunikasi dengan pihak pemerintah Desa untuk mengadakan 

mbolo weki yang akan menghadirkan masyarakat setempat yang dilaksanakan 

pada pagi hari sampai sore hari waktu dan tempat yang akan digunakan.  

Masyarakat berbondong-bondong datang di acara tersebut guna untuk 

bermusyawarah menolongnya untuk mencarikan sebuah solusi atau jalan demi 

terpenuhi segalah kebutuhannya dalam mempersiapkan acara 

pernikahan/khitanan. Sehingga dengan begitu beban keluarga yang bersangkutan 

terasa ringan karena berkat usaha dan kerja sama terhadap masyarakat tersebut 

serta terciptanya hubungan ikatan tali saliturahmi yang kuat. Salah satu yang unit 

dalam tradisi mbolo weki ini yaitu keluarga yang mempunyai hajatan tidak 

menanggung sendiri beban materil dalam menyelenggarakan acara tersebut, orang 

orang yang hadir turut memberikan sumbangsi sesuai kemampuan dan kapasitas. 

Pemberiannya bisa berupa uang dan beras. Setelah selesai mbolo weki sampai 

pada acara pernikahan atau khitanan berlangsung dirumah keluarga yang berhajat 

akan ada kesibukkan yang cukup khas dan berkesan seperti ibu-ibu dari keluarga 

tersebut berkumpul untuk membersihkan beras atau membuat bumbu-bumbu 

untuk keperluan masakan.
28

  

 

                                                       

28Siti Hajar Tentang Sistem Musyawara h Analisis Terhadap Tradisi Mbolo Weki Pada 

Masyarakat Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”, 
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Masyarakat yang menerima tradisi ini berpendapat bahwa mbolo weki 

adalah suatu tradisi yang mengandung nilai kemusyawaratan bersama. Dalam QS. 

Al-Baqarah/2:233 yang berbunyi: 

لُ   ُ مَ عَلَّ ٱل  ََ  
ضَاعَةَ  هِ  لمَِه  أزََادَ أنَ يتُمَِّ ٱلسَّ هِ كَامِليَ  ليَ   ُ دٌَهَُّ حَ

لََٰ  َ هَ أَ ضِع  تُ يسُ  لدََِٰ ََُٰ ٱل  ََ تٍُهَُّ ۞ َُ كِس  ََ قٍُهَُّ  ُدِ لًَُۥ زِش 

لدَِيِ  َُ ُۥ بِ لُُد  لًَّ  ُ لََ مَ ََ لدٌَِاَ  َُ  بِ
لدَِةُُۢ َََٰ عٍَاَ  لََ تضَُا زَّ  س  َُ سٌ إلََِّ  سَُفِ  لََ تكَُلَّفُ وفَ  مَع  لكَِ  فإَنِ  بٱِل  لُ ذََٰ ازِثِ مِث  َُ عَلَّ ٱل  ََ  ۦ 

تشََا ََ ٍمَُا  ى  كُم  إذَِا أزََادَا فصَِالَا عَه تسََاض  مِّ دَكُم  فلَََ جُىاَحَ عَليَ  لََٰ  َ اْ أَ  ُ ضِعُ تسَ  إنِ  أزََدتُّم  أنَ تسَ  ََ ٍِمَا   ز  فلَََ جُىاَحَ عَليَ  َُ

مَلُُنَ بصَِيس    َ بمَِا تعَ  اْ أنََّ ٱللََّّ  ُ لمَُ ٱع  ََ  َ ٱتَّقُُاْ ٱللََّّ ََ سَُفِ   مَع  تمُ بٱِل  ا  ءَاتيَ  تمُ مَّ  سَلَّم 

Terjemahnya: 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi 

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk menyapih anak bagaimana baiknya 

bisa dimusyawarahkan lebih dulu. Apalagi untuk perkara jangka panjang seperti 

pendidikan anak, maka sebagianya orang tua memutuskan dengan 

bermusyawarah. Dan dalam QS. Asy-Syura/42:38 yang berbunyi: 

ٍمُ  يىُفقُِ  ىََٰ ا زَشَق  مِمَّ ََ ىٍَمُ   َِٰ بيَ  سٌُمُ  شُُزَ أمَ  ََ ةَ  َُٰ لَ أقَاَمُُاْ ٱلصَّ ََ ٍِم   تجََابُُاْ لسَِبِّ ٱلَّرِيهَ ٱس   ُنَ  ََ

Terjemahnya: 

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

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara 

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka” 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang menyambut baik 

panggilan Allah kepada agama-Nya seperti mengesakan dan menyucikan Zat-Nya 

dari penyembahan selain Dia, mendirikan salat fardu pada waktunya dengan 

sempurna untuk membersihkan hati dari iktikad batil dan menjauhkan diri dari 

perbuatan mungkar, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu 

bermusyawarah untuk menentukan sikap di dalam menghadapi hal-hal yang pelik 

dan penting, kesemuanya akan mendapatkan kesenangan yang kekal di akhirat.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berupaya memberikan 

gambaran mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian 

berdasarkan kondisi alamiah (natural setting) dari objek penelitian. Penelitian 

ini merupakan penelitian lapangan yang mengandalkan data dari kondisi 

objektif yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.
29

 

Berdasarkan pandangan di atas, maka dalam penelitian ini berusaha 

untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai 

realita yang ditemukan. Olehnya itu, penulis langsung mengamati peristiwa-

peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan tradisi mbolo weki 

pengantin di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima (Tinjauan 

Filosofis). 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah di Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Alasan calon peneliti mengambil 

                                                       

29M. Sayuti Ali. Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek (Cet. I; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 59.   
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lokasi penelitian di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima 

karena beberapa pertimbangan, antara lain:  

a. Tradisi mbolo weki adalah tradisi turun temurun yang masih dilestarikan 

hingga sekarang oleh masyarakat Bima, termasuk di Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sehingga calon peneliti 

menganggap bahwa pemilihan lokasi sudah tepat.  

b. Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima adalah tempat calon 

peneliti dilahirkan dan dibesarkan, sehingga calon peneliti banyak 

mengetahui kondisi geografis, keadaan sosial kultural dan kondisi 

psikologi masyarakat Desa Woro. Tentu hal ini memudahkan sekaligus 

membuat calon peneliti lebih nyaman untuk mengambil data yang calon 

peneliti perlukan selama meneliti di lokasi tersebut. 

c. Calon peneliti bisa terlibat langsung dengan pelaksanaan tradisi mbolo 

weki, mengingat tradisi tersebut masih berlangsung hingga sekarang dan 

calon peneliti sering menyaksikan dan mengikutinya. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mempelajari dan 

memahami tradisi mbolo weki pengantin di Desa Woro Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima, dengan mengumpulkan data melalui 

observasi, wawancara, dan dokumen. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
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a. Observasi  

Obeservasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap 

gejala yang tampak pada obyek penelitian.
30

 Sutrisno Hadi dalam Sugiyono 

mengemukakan bahwa, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu 

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

antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
31

 Jenis 

observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif. Artinya, 

peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh 

sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.
32

  

Dari segi instrumentasi, peneliti menggunakan observasi tidak 

terstruktur. Artinya, dalam melakukan observasi, peneliti tidak menggunakan 

instrument yang telah baku, melainkan hanya berupa pengamatan.
33

 

b. Wawancara. 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden.
34

 Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data melalui 

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

                                                       

30Ridwan. Belajar Mudah Penelitian (Bandung : Alfabeta, 2010), h.76. 
31Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Al-Fabeta, 

2014), h. 203. 
32Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet. XII; Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 

64. 
33Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 204. 
34Uharsimi Arikunto. Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h. 51. 
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menggunakan telepon. Teknik wawancara ini yang digunakan yaitu 

wawancara semi terstruktur.  

Dalam penelitian, teknik wawancara yang digunakan adalah teknik 

wawancara semiterstruktur. Teknik wawancara semiterstruktur (semistructure 

interview) akan peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-

data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang tradisi mbolo weki  

pengantin di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau data. Dokumen berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, peraturan, 

kebijakan, dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup.
35

 

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ 

dapat dipercaya kalau didukung dengan sejarah pribadi kehidupan di masa 

kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Hasil 

penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau 

karya tulis akademik dan seni yang telah ada.
36

 Calon peneliti akan 

menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi yakni penulis melakukan 

pencarian dan pengambilan informasi berupa dokumen dan foto serta 

menguraikan dengan arah penelitan. 

  

                                                       

35Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 329. 

36Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, h. 83. 
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D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan 

mengolah serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, 

dokumentasi dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penulis 

tentang masalah yang diteliti dan diolah secara kualitatif deskriptif.
37

 

2. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data 

berdasarkan teori menurut Miles dan Huberman, yaitu: 

a. Reduksi data (data reduction) 

Yang dimaksudkan dengan mereduksi data berarti merangkum, 

memilih dan memilah hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data, dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian data (data display). 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan uraian singkat, 

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

maka akan memudahkan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

                                                       

37Lexy J. Maleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2007), h. 246. 



30 

 

 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami 

tersebut.
38

 

c. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke 

lapangan menngumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Sedangkan verifikasi dalam penelitian 

menurut Beck, Bryman dan Liao sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad 

Yaumi, adalah penggunaan data empiris, observasi, tes atau eksperimen untuk 

pembenaran rasional tehadap hipotesi, Sehingga, untuk melakukan penarikan 

kesimpulan diperlukan verifikasi agar data yang diperoleh teruji 

kebenarannya.
39

 

E.  Keabsahan Data 

1. Melakukan Konfirmasi Data 

Cara ini dilakukan dengan menanyakan kembali data yang diperoleh 

oleh peneliti kepada informannya apakah telah benar demikian informasi 

                                                       

38Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92. 
39Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, h. 99. 
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yang dicatat oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kekeliruan 

data yang diperoleh peneliti. 

2. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi yang dimaksud berupa bukti dokumentasi seperti 

pengambilan gambar dan audio yang dipegang oleh peneliti sebagai tambahan 

bukti empirik bahwa data tersebut benar demikian adanya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Woro 

Sesuai dengan objek penelitian skripsi ini, oleh karena itu sebelum 

membahas lebih lanjut mengenai tradisi mbolo weki pengantin bagi 

masyarakat Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, maka 

peneliti akan memaparkan terlebih dahulu mengenai keadaan geografis Desa 

Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Kecamatan Madapangga 

adalah salah satu kelurahan dari 11 Kecamatan yang berada di Kabupaten 

Bma, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. 

Gambar 1 

Peta Wilayah Kecamatan Madapangga 
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Sumber: Peta Sebaran 

Kecamatan Madapangga sendiri mempunyai luas 237.58 km
2 

yang 

berbatasan dengan Desa Ranggo pada bagian selatan, Kabupaten Dompu di 

sebelah barat. Kecamatan Madapangga mempunyai 11 Desa serta 11 

Kelurahan dan bukan pula merupakan daerah pantai dengan toppografi serta 

ketinggian dari permukiman air laut yang sama. Secara administratif desa 

Woro memiliki 23 RT dan RT yang terluas adalah RT 05, yaitu 10,92 Km 
2
, 

sedangkan wilayah yang memiliki RT tersempit adalah RT 21 yaitu sebesar 5, 

23 Km
2 40 

Jarak Kecamatan Madapangga dari kota Bima di jalan umum yaitu 40, 

4 km
2
. Perjanalan dari Kecamatan Madapangga ke kota Bima dapat dengan 

mudah di akeses dengan berbagai macam alat transportasi seperti motor, 

mobil, dongkar, bus. Adapun rute yang biasa di lewati untuk ke kota Bima 

yaitu Soromandi, Palibelo, Penapali, Talabiu, lewat rute ini perjalanan yang 

di tempuh sekitar 2 jam dari Kecamatan Madapangga, di sepanjang 

perjalanan kita disuguhkan dengan pemandangan sawah-sawah para petani 

yang begitu indah. 

Desa Soromandi di sepanjang jalannya kita dapat melihat tambak 

garam yang begitu luas di sepanjang jalan serta dengan rumah-rumah orang 

pedesaan. Orang-orang Desa biasanya singgah di pasar Sila untuk membeli 

jajanan khas dari Bima seperti rengginang, dodol, pangaha bunga (kue 

                                                       

40 Woro, Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Woro Madapangga,_Bima (2023). 
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bunga), serta berbagai macam kue khas dari Bima yang biasannya dijadikan 

sebagai buah tangan atau oleh-oleh yang datang dari rantauan atau dalam 

perjalanan jauh. Memasuki Desa Tolo lara identik dengan penjual ikan bakar. 

Saat memasuki wilayah Desa Bolo kita dapat melihat orang-orang di 

pinggir jalan yang sedang membakar Timbu o’o (lemang bambu) dan 

somainya. Lemang biasannya dijadikan sebagai buah tangan serta makanan 

bagi orang-orang, karena cita rasannya yang begitu gurih, serta adapula 

tempat peringgahan bagi orang yang dalam perjalanan jauh yang berada di 

daerah Kecamatan Madapangga lebih tepatnya dibagian Bolo. 

Memasuki kota serta pedesaan di Bima, maka kita dapat melihat di 

sepanjang jalan ada banyak dongkar serta kuda, maupun sapi yang berada di 

sawah yang sedang mencari rumput liar untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Kota Bima yang identik dengan berbagai makanan khas salah satu 

contohnya adalah dodol (kadodo) dodol biasannya dibikin pada saat acara-

acara tertentu atau bisa juga sebagai oleh-oleh bagi orang rantauan. Dodol 

juga sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan pasar Sila yang di bandrol 

dengan harga 10 ribu permika. 

Kecamatan Madapangga terutama din Desa Woro tempat yang 

menjadi pusat pertanian. Biasannya mereka menanam padi, jagung, kacang-

kacangan, yang kemudian hasil panennya akan dijual. 

a. Keadaan Geografis Desa Woro 

Keadaan geografis merupakan kondisi atau keadaan suatu wilayah 

dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis, 
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aspek-aspek itu meliputi: letak, lokasi geografis, luas, bentuk dan posisi 

koordinat dari peta, dan Desa Woro adalah wilayah yang berada di 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima: dari batas–batas wilayah diuraikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1 

Batas-batas wilayah Desa Woro 

       Batas  Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Mpuri Madapangga 

Sebelah Selatan Gunung Tofu Ranggo Dompu 

Sebelah Timur  Campa Madapangga 

Sebelah Barat La Padi Pajo Dompu 

Sumber: Kantor Desa Woro, 6 Juli 2023 

b. Luas Wilayah 

Wilayah adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial 

sebuah Negara baik itu baik itu wilayah daratan maupun lautan yang di 

dalamnya berlakunya yurisdiksi Negara tersebut, dan dari data yang diperoleh 

Desa Woro sebagian besar dari daerah pertanian dengan luas wilayah 50,11 

Km
2 

 dengan kepadatan penduduk sekitar 3026 per Km
2
. Secara administratif 

desa Woro memiliki 23 RT dan RT yang terluas adalah RT 05, yaitu 10,92 
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Km 
2
, sedangkan wilayah yang memiliki RT tersempit adalah RT 21 yaitu 

sebesar 5, 23 Km
2 41. 

Wilayah merupakan daerah yang tercakup dalam kekuasaan territorial 

sebuah wilayah baik itu wilayah daratan maupun wilayah lautan yang 

didalamnya berlakunya yurisdiksi wilyah tersebut, serta dari data yang 

didapatkan Desa Woro sebagain besar dari daerah pertanian dengan luas 

wilyah 0,% dengan kepadatan penduduk sekitar 0,1 per km
2
. Dapat di uraikan 

pada tabel 2 sebagai berikut:
 

Tabel 2 

Luas wilayah menurut penggunaan 

Luas permukiman 83 Ha/M
2 

Luas persawahan 411 Ha/M
2 

Luas perkebunan - Ha/M
2 

Luas kuburan 6 Ha/M
2 

Luas pekarangan 83 Ha/M
2 

Luas perkantoran 30X40 Ha/M
2 

Luas sarana umum lainnya 132 Ha/M
2 

Total luas 715,12 Ha/M
 

Sumber: Kantor Desa Woro, 6 Juli 2023 

c. Kependudukan 

Penduduk didefinisikan sebagai seseorang yang telah tinggal di suatu 

lokasi selama satu tahun atau lebih atau sebagai seseorang yang telah pindah 

                                                       

41 Woro, Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Woro Madapangga,_Bima (2023). 
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ke suatu tempat untuk waktu yang lebih singkat tetapi berniat untuk tinggal 

secara menetap, dan data yang diperoleh penulis dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3 

Kependudukan 

Kependudukan           Laki-Laki Perempuan 

Warga Negara 

Indonesia 

2, 566 orang 2, 490 orang 

Warga Negara Asing - Orang - Orang  

Dwi Kewarganegaraan - Orang  - Orang  

Jumlah 2, 566 Orang 2, 490 Orang 

Jumlah Total 5, 056 Orang 

Sumber: Kantor Desa Woro, 6 Juli 2023 

1) Keadaan Penduduk Menurut Sensus Penduduk  

Jumlah penduduk per desember 2022 sebanyak 5.056 per KK, terdiri 

dari, 2,566 laki-laki serta 2,490 wanita.
42

 

2) Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian. 

Mata pencaharian masyarakat Desa Woro Kecamatan Madapangga 

Kabupaten Bima adalah hal yang dibahas dalam pembahasan ini: 
43

 

a) Pertanian, Pertanian dalam konteks ini mengacu pada proses di mana 

masyarakat Desa menghasilkan barang-barang seperti beras, kacang 

tanah, dan jagung dengan menggunakan total lahan pertanian seluas 

67,55 hektar dan rata-rata produksi beras tahunan 218,64 ton. 

                                                       

42
https;//Woro-bjn. Desa. id/artikel/2023/4/20 profil-Desa. (4 Januari 2023) 

43Woro, Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Woro Madapangga,_Bima 

(September 2022). 
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Masyarakat telah membuat kemajuan dalam mengelola lahan untuk 

tanaman padi dengan menggunakan alat-alat modern (traktor) dan 

menanam tidak hanya berdasarkan pada musim hujan semata. Hal ini 

karena masyarakat telah membuat sejumlah waduk yang cukup 

sehingga masyarakat dapat setiap saat mengolah tanahnya untuk 

menanam padi guna meningkatkan kesejahteraannya. Rata-rata dua 

kali panen per tahun dan bisa dinilai dari harga beras saat ini, 

membuat uang yang diperoleh cukup memadai. Dengan pendapatan 

tersebut, masyarakat Desa Woro memiliki sumber daya yang cukup 

untuk menghidupi keluarga masing-masing.  

b) Peternakan, Di Desa Woro, memelihara hewan merupakan salah satu 

upaya komunal untuk meningkatkan pendapatan, dan peternakan 

adalah bisnis sampingan bagi penduduk setempat. Sapi, kerbau, kuda, 

kambing, dan unggas termasuk di antara ternak mereka. 

c) Perkebunan, Penduduk Desa Woro juga mencari nafkah dengan 

berkebun, menghasilkan uang dari berbagai macam tanaman seperti 

jagung, kacang-kacangan, dan padi. Dan Sebagian lainnya masyarakat 

hidup dengan berkebun  sayuran, cabe, bayam, dan tomat dan lain 

sebagainya. 

d) Pegawai, Tentu Ada masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai di 

setiap wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sama 

halnya di Desa Woro. Beberapa di antara mereka memiliki kapasitas 
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untuk bekerja sebagai guru atau pekerja kantoran baik di sektor swasta 

maupun Negeri. 

e) Pedagang, Sejumlah anggota masyarakat melakukan perdagangan di 

desa dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka; Para pedagang 

ini adalah mereka yang secara aktif melakukan kegiatan bisnis seperti 

jual beli. Hasil pertanian juga dipasok ke desa dalam bentuk barang 

jadi dari kota. 

3) Keadaan Penduduk Berdasarkan Status Ekonomi  

Masyarakat Desa Woro pada umumnya memiliki keadaan 

ekonomi yang beragam, membicarakan status merupakan hal yang 

fenomenal, di mana status memegang peranan yang sangat vital dalam 

kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat 

perbedaan tersebut secara umum terdiri dari masyarakat yang memliki 

ekonomi yang rendah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4 

Pekerjaan Orang Tua 

No  Jawaban responden Frekuensi  Presentasi  

1 Pegawai  9 30% 

2 Pedagang  7 23,33% 

3 Nelayan  - 0% 

4 Petani  14 46,66% 

 Jumlah  30 100% 

Sumber. Kantor Desa Woro, 6 Juli 2023 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 30 orang tua yang 

berpartisipasi dalam survei, 14 orang (46,66%) termasuk dalam kelompok 

petani, 0 orang (0%) termasuk dalam kelompok nelayan, 7 orang (23,33%) 

termasuk dalam kelompok. pedagang, keluarga dan 9 orang (30%) termasuk 

kategori karyawan.  

d. Pendidikan  

Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang 

ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah 

pengajaran maupun pelatihan, Perkembangan pendidikan di Desa Woro 

cukup pesat. Hal ini bisa dibuktikan dengan bertambahnya sarana dan 

prasarana pendidikan dalam hal ini gedung sekolah dan berbagai fasilitas 

lainnya, sarana dan prasarana adalah bantuan dari pemerintah dan juga 

inisiatif masyarakat sendiri. Jumlah sekolah  PAUD / TK Di desa Woro 

sebanyak 3 Unit, SD 4 Unit, SMPN 1 Unit, SMA/SMK 1 Unit, MI 1 Unit, 

jadi total jumlah lembaga formal di Desa Woro sebanyak 10 Unit. 

e. Kesehatan 

Bicara tentang kesehatan merupakan suatu hal yang sangat 

fundamental dalam suatu masyarakat karena kesehatan adalah hal yang paling 

utama dalam menentukan keberlangsungan kehidupan manusia oleh karena 

setiap  pemerintahan baik dari desa sampai kabupaten yang ada dalam suatu 

Negara harus menyiapkan fasilitas yang memadai, dan dari data yang 

diperoleh penulis bahwa  Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Woro pada 
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tahun 2023 terdiri dari I Polindes dan 1 orang dokter praktik yang ada di RT 

14
44

 

f. Agama dan Kepercayaan 

Ketika orang merasa memiliki pengetahuan yang memadai dan telah 

sampai pada kebenaran, mereka cenderung bertindak dengan keyakinan dan 

kepercayaan. Karena kepercayaan adalah sikap, itu tidak selalu benar dan 

percaya dengan sendirinya tidak menyiratkan kebenaran. Agama dan 

kepercayaan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat dan dari data yang penulis peroleh bahwa Penduduk Desa Woro 

yang beragama Islam mencapai 100%  dan yang memeluk agama di luar dari 

pada Islam 0 % tempat ibadah yang ada di Desa Woro sebanyak 18 Mushalla 

dan 2 Masjid besar.
45

 

g. Adat Istiadat 

Adat istiadat adalah perilaku yang diturunkan dari waktu ke waktu dan 

telah menjadi tradisi suatu wilayah, atau bisa dikatakan sebagai seperangkat 

nilai, serta konvensi sosial, hukum, dan kepercayaan yang berkembang 

seiring dengan perkembangan desa dan/atau komunitas pedesaan. Dan data 

yang diperoleh penulis bahwa Penduduk Desa Woro adalah kebanyakan 

penduduk suku Bima, dan bahasa sehari–hari yang dipakai umumnya yaitu 

                                                       

44https;//Woro-bjn.desa.id/artikel/2021/12/20/profil-desa. (Januari 2022). 
45http;//www.Wiwikawand.com/id/Woro,_Madapangga_Bima.(Januari 2022). 
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bahasa daerah Bima, begitu pula dalam adat pernikahan merupakan adat asli 

daerah kabupaten Bima.
46

 

B. Latar Belakang Munculnya Tradisi Mbolo Weki Pengantin Di Desa 

Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima  

Lahirnya tradisi mbolo weki pengantin di Desa Woro Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima menurut pendapat bahwa mbolo weki dulunya 

hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja (Keluarga dekat saja)  namun 

seiring berjalannya waktu mbolo weki dilaksanakan oleh masyarakat sosial 

dan sampai hari ini  masih berjalan.
47

 Beberapa sepuh atau orang tua di suku 

Mbojo, mbolo weki sudah dilaksanakan secara turun-temurun sejak lama 

buyut-buyut terdahulu.
48

 Tetapi paling tidak, dengan menengok dan mencari 

tahu sejarah, mulai dari diri sendiri, suku sendiri. Kita dapat mengenal apa-

apa yang belum kita kenal mengenai ragamnya budaya Nusantara. Berangsur 

hilang, ditelan jaman, termakan kemajuan. 

Masyarakat menerima tradisi ini berpendapat bahwa mbolo weki 

adalah suatu tradisi yang mengandung nilai kemusyawaratan Bersama untuk 

kemudian mencapai tujuan Bersama. Dalam kegiatan mbolo weki ini 

masyarakat berbondong-bondong datang di acara tersebut guna untuk 

kemudian bermusyawarah dan bermufakat guna mencapai tujuan Bersama. 

Semisalkan terkait dengan persiapan dalam kegiatan tersebut. 

                                                       

46Woro,Wikipedia,https://id.m.wikipedia.org/wiki/Woro_Madapangga, Bima (Januari 

2022).  
47 Abubakar, S.pd. Tokoh Masyarakat. Wawancara 6 Juli 2023 
48 H. Maka Lase, S.pd. Tokoh Adat. Wawancara 6 Juli 2023 
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1) Kenapa mbolo weki ini harus ada supaya menumbuhkan semangat dalam 

persatuan dalam bermasyarakat disisi lain juga mbolo weki ini bisa 

membantu yang berhajat dengan cara berpartisipasi baik secara moril 

ataupun materil sekaligus sebagai langkah untuk merawat talisilaturahim 

sesama manusia, mbolo weki merupakan kegiatan gotong royong.gotong 

royong merupakan salah satu budaya bagi masyarakat bima dan dalam 

istiadatnya di kenal dengan istilah kasama weki. 

2) Tujuan dari tradisi mbolo weki agar kemudian membantu sesama manusia 

karna pada saat mbolo weki masyarakat berbondong-bondong datang 

menyumbangkan sedikit rejeki untuk keluarga yang berhajatan 

sumbangan dari pada warga itu sendiri tidak semata mata di ambil begitu 

saja, tetapi nantinya akan di bayar ketika yang penyumbang itu memiliki 

hajatan baik pernikahan maupun khitanan. 

3) Perkembangan dari tradisi mbolo weki mulai dari dulu sampai sekarang 

masih dilaksanakan karna dalam tradisi ini ada nilai-nilai positif yang 

terkandung dalam tradisi ini, misalkan menjaga hubungan baik sesama 

manusia sekaligus salah satu untuk membantu sesama manusia, mbolo 

weki salah satu dari sekian tradisi khas suku mbojo yang sangat berperan 

dalam memperkuat tali persaudaraan dan kekeluargaan. 
49

 

 

                                                       

49IIyas H. Mansyur, S.Ag.Tokoh Agama. Wawancara 6 Juli 2023 
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C. Proses Pelaksanaan Tradisi Mbolo Weki Pengantin Di Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima 

Pada bagian ini, peneliti akan mendeskripsikan, serta mengelompokan 

pembahasan agar lebih jelas dan terarah supaya memberikan kemudahan bagi 

pembaca. Artinya dalam hal ini, peneliti ingin mendeskripsikan hal-hal apa 

saja yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan mbolo weki 

pengantin di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dan 

mengelompokannya ke dalam beberapa tahap, yaitu pada tahap persiapan dan 

tahap saat pelaksanaan acara mbolo weki. 

Sebelum lebih jauh membahas bentuk pelaksanaan mbolo weki di 

Desa Woro, perlu peneliti tegaskan kembali bahwa, pelaksanaan mbolo weki 

pengantin di berbagai daerah di Kabupaten Bima berbeda. Masing-masing 

memiliki ciri khas tertentu. Perbedaan tersebut terlihat dari beberapa item 

susunan acara, serta perbedaan cara pandang masyarakat Bima terhadap 

tradisi mbolo weki. Ini disebabkan oleh, tidak ada rujukan utama, atau 

literatur yang membahas tentang mbolo weki, sebagai pedoman masyarakat 

Kabupaten Bima. Selain itu seiring berjalannya waktu, serta pengaruh 

teknologi, membuat sendi-sendi kehidupan seakan menjadi serba mudah dan 

instan, termasuk dalam menyelenggarakan mbolo weki. Pelaksanaan mbolo 

weki di Kabupaten Bima pada jaman dulu dengan jaman sekarang menjadi 

berbeda. Dengan demikian perubahan dan perbedaan tersebut akan 

berdampak pada tujuan serta esensi dari mbolo weki akan mengalami 

pergeseran. Kalau pada jaman dulu ketika dalam satu kelompok masyarakat 
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hendak melaksanakan mbolo weki, keluarga yang berhajat melakukan 

beberapa persiapan. Salah satu persiapan yang harus dilakukan adalah 

mendirikan tenda, serta mempersiapkan kursi untuk para tamu. Khusus untuk 

tenda, diperlukan beberapa batang bambu atau kayu, serta beberapa lembar 

terpal. Perlengkapan tersebut bisa terpenuhi dengan cara meminjam kepada 

tetangga sekitar atau keluarga yang berhajat, begitupun dengan kursi. Untuk 

konsumsi, masyarakat pada jaman dulu membuat kue ataupun jajanan dengan 

memanfaatkan tenaga Ibu-ibu tetangga sekitar. Hal tersebut biasa dilakukan 

dan dianggap lazim, karena memang hubungan silaturahmi dan kehangatan 

bertetetangga sangatlah erat. 

Mengenai perbedaan mbolo weki dulu dengan sekarang yang ada di 

Desa Woro, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Woro, 

beliau mengatakan: 

“Jika berbicara tentang perbedaan sudah pasti ada perbedaannya. 

Bukan hanya mbolo weki saja. Dulu kalau ada hajatan, baik itu pernikahan, 

khitanan, maupun rawi rasa (hajatan kampung) lainnya pasti melibatkan 

orang banyak, masyarakat sangat antusias membantu. Keluarga yang berhajat 

tinggal menyediakan kopi ataupun kue sederhana untuk sekedar menjamu 

masyarakat yang datang membantu. Berbicara tentang hajatan mbolo weki 

dulu dengan sekarang jelas ada perbedaannya, walaupun tidak banyak tapi 

sedikit banyak mempengaruhi esensi dari hajatan tersebut, kalau dulu untuk 

mengundang orang untuk datang harus ke rumahnya langsung, sekarang 
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sudah pake toa masjid.
50

 Selain itu, yang paling bagus menurut saya yaitu, 

peran pemerintah yang cukup peka, menangkap setiap aspirasi ataupun 

kendala yang dialami oleh masyarakat Desa Woro. Terutama dalam membuat 

keputusan terkait mbolo weki. Semua sudah diatur sedemikian rupa supaya 

berbagai hajatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik” 

Pernyataan Kepala Desa Woro, juga didukung oleh pernyataan tokoh 

masyarakat, hasil wawancara peneliti dengan beliau, mengatakan: Mbolo 

weki sekarang dengan dulu pasti berbeda, terutama dalam hal-hal teknisnya. 

Menurut saya itu wajar-wajar saja, karena rentan waktu mengharuskan 

kegiatan masyarakat berubah dan berkembang sesuai kebutuhan, selama itu 

masih positif, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Dulu sampai sekarang 

masih menggunakan kayu bakar walaupun seperti itu makna dan tujuannya 

tetap sama yaitu musyawarah dan saling membantu antar masyarakat.
51

 

Keterangan narasumber diatas, memberikan gambaran bahwa mbolo 

weki, khususnya di Desa Woro telah mengalami beberapa evolusi. Terutama 

dari segi teknis, beberapa sudah tersedia seperti tenda jadi, dan kursi, dan 

antusias dan motivasi masyarakat untuk turut andil dalam membantu 

persiapan acara-acara atau hajatan (rawi rasa) yang dilaksanakan di Desa 

Woro, perubahan tersebut dirasa memberikan dampak positif yang bisa kita 

ambil adalah, mbolo weki di Desa Woro berkembang. 

                                                       

50 Abdul Farid, S.H. Kepala Desa Woro. Wawancara 6 Juli 2023 
51 Muhtar & Bahruddin, Selaku Masyarakat. Wawancara 6 Juli 2023 
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Dari hasil observasi peneliti bahwa Pelaksanaan mbolo weki 

dilaksanakan mulai pagi sampai sore hari bertempat di rumah keluarga yang 

berhajat. Ketika acara akan segera dimulai, keluarga yang berhajat biasanya 

menyediakan kebutuhan guna melancarkan dan memeriahkan jalannya acara 

seperti konsumsi. Adapun yang dimaksud konsumsi disini adalah jajanan 

yang biasanya berupa makanan tradisional dengan mengunakan alat tare 

(talam) dan minuman berupa teh dan kopi, selanjutnya disuguhkan kepada 

tamu undangan yang menghadiri acara mbolo weki. Ketika acara berlangsung, 

antusias masyarakat Desa Woro menghadiri mbolo weki sangat bagus. 

Terlihat banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang menghadiri, ada yang datang 

hanya sekedar membawa uang sumbangan setelah itu pulang, ada juga yang 

memilih mengikuti acara sampai selesai. Selain itu, terlihat juga kaum ibu-ibu 

di dalam rumah keluarga yang berhajat, turut berpartisipasi untuk membantu 

untuk melayani tamu yang datang, terutama untuk keperluan konsumsi. 

Hal tersebut peneliti konfirmasi langsung dengan Kepala Desa Woro. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Pemerintah Desa 

Woro, beliau mengatakan: Kalau dulu mbolo weki di Desa Woro terbagi 

menjadi dua macam, yakni mbolo umum dan mbolo keluarga, tetapi sekarang 

sudah di sepakati bahwa mbolo weki di Desa Woro hanya satu, yakni mbolo 

umum saja. Oleh karena keluh kesah masyarakat yang mengatakan bahwa 

mbolo keluarga itu telah menyalahi aturan, dimana seharusnya yang harus 

menghadiri mbolo keluarga hanya keluarga dan kerabat saja, tetapi realitanya 

banyak warga yang mengadakan mbolo keluarga mengundang warga secara 
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keseluruhan. Faktor lainnya adalah banyaknya masyarakat yang ingin 

mengadakan acara pernikahan dan khitanan, jadi antrian mbolo weki 

menumpuk.  

Maka dari itu, kami selaku Pemerintah Desa berusaha menengahi dan 

mencarikan solusi dengan cara meniadakan mbolo keluarga. Sehingga hanya 

ada mbolo umum. Mengenai berapa kali mbolo weki diadakan dalam sepekan 

Mbolo weki di Desa Woro, awalnya dilakukan satu kali dalam sepekan, oleh 

karena banyaknya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Woro, sehingga masyarakat mendesak pemerintah Desa untuk mencari 

solusi. Akhirnya pemerintah Desa Woro menyepakati mbolo weki diadakan 

sesuai jadwal yang ditentukan, yang dimana acara dilakukan di rumah yang 

berhajat. 
52

 

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa mbolo weki di Desa Woro 

Tentu dalam pelaksanaan mbolo weki awalnya terdiri dari dua jenis mbolo, 

yakni mbolo umum dan mbolo keluarga. Kedua mbolo tersebut berbeda, 

perbedaan terletak pada skala dan pelaksanaannya. Kalau mbolo umum, 

melibatkkan masyarakat dalam satu Desa secara keseluruhan, sedangkan 

mbolo keluarga hanya melibatkan kerabat-kerabat keluarga yang berhajat dan 

orang tertentu saja. Untuk mengundang tamu, mbolo keluarga menyampaikan 

kerumah keluarga-keluarga, sedangkan mbolo umum memanfaatkan fasilitas 

toa masjid untuk menggundang tamu. Selain itu, waktu pelaksanaan mbolo 

weki menyepakati mbolo weki diadakan sesuai jadwal yang ditentukan mulai 

                                                       

52 Abdul Farid, S.H. Kepala Desa Woro. Wawancara 6 Juli 2023 
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pagi sampai sore hari, Hal ini didasari oleh banyaknya kegiatan 

kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh warga Desa Woro, menyebabkan 

banyaknya antrian. 

Proses selanjutnya adalah dengan membahas piti kampula, yakni 

kumpulan uang sumbangan dari keluarga dan masyarakat setempat yang 

sifatnya bergilir. Sumbangan tersebut akan dikumpulkan kepada bendahara 

yang ditunjuk oleh pihak keluarga yang berhajat, pengumpulan uang tersebut 

bisa dikumpulkan pada saat acara berlangsung, atau bisa juga menyerahkan 

langsung kepada keluarga yang berhajat kapan saja, jika tidak sempat hadir 

pada saat acara. 

Acara pernikahan, proses selanjutnya yakni dengan membentuk 

panitia pernikahan. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa bagian yakni 

penasehat, ketua, sekertaris, dan seksi-seksi. Khusus bagian seksi-seksi 

biasanya terbagi menjadi 4 seksi, yaitu parenta (orang yang mengetahui 

semua mengenai masalah apa saja yang kurang pada saat acara pernikahan 

berlangsung), seksi penerima tamu, seksi perlengkapan/sound sistem, seksi 

dapur/konsumsi dan seksi acara. Selain keluarga, yang menjadi panitian 

dalam suatu pernikahan adalah masyarakat setempat yang dianggap mampu 

menjalankan tugas tersebut dengan baik. 

Setelah selesai membahas terkait dengan pembentukan panitia 

pernkahan, semua warga yang hadir harus sama-sama kancihi fiki ro kananu 

ka sabua ade ro loko (menyelaraskan pikiran dan renungan, menyatukan hati 

dan rasa) agar sesuatu yang dibahas dalam acara mbolo weki tersebut 
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disepakati bersama tanpa adanya perbedaan pendapat satu sama lain. 

Biasanya dalam proses ini cenderung menciptakan kedamaian dan 

kebersamaan masyarakat setempat dalam merancang segala hal yang terkait 

dengan pelaksanaan acara tersebut. 

Jika diurutkan, rangkaian acara dalam pelaksanaan mbolo weki yaitu: 

a) Doho ka mbolo (duduk melingkar) 

b) Piti kampula (kunpulan uang yang terkumpul dari keluarga dan 

masyarakat) 

c) Pembentukan panitia 

d) Kancihi ncao fiki ro kananu kabua ade ro loko (menyelaraskan pikiran 

dan renungkan, menyatukan hati dan rasa).
53

 

Adapun tahap-tahap mbolo weki pengantin di Desa Woro, sebagai 

berikut: 

a.  Tahap persiapan  

Perlu peneliti tekankan bahwa, pada pembahasan ini peneliti hanya 

menfokuskan membahas pada tahap persiapan mbolo weki saja, bukan 

membahas mengenai persiapan dari hajatan pernikahan. Persiapan yang 

dimaksud disini adalah mempersiapkan bambu, kayu, terpak, setelah itu 

masyarakat bergotong royong untuk membuat panggung. Lalu kemudian hal-

hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Woro, khususnya keluarga yang 

berhajat, ataupun masyarakat sebelum melaksanakan mbolo weki. 

Diantaranya yaitu menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan, serta hal-hal 
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apa saja yang dilakukan oleh keluarga yang berhajat, maupun pihak terkait, 

untuk terselenggaranya mbolo weki di Desa Woro Kecamatan Madapangga 

Kabupaten Bima. 

1) Mendaftar/melapor pada pemerintah desa.  

Sebelum mengadakan mbolo weki, terlebih dahulu keluarga yang 

berhajat harus melakukan beberapa persiapan, diantaranya adalah 

mendaftar di kantor Desa Woro. Kegiatan tersebut dilakukan untuk 

mendaftar serta menetapkan jadwal pelaksanaan acara. Oleh karena 

banyak warga yang ingin melakukan hajatan, sehingga perlu untuk diurut 

waktu pelaksanaannya supaya teratur. Untuk mengetahui lebih jauh, 

peneliti mewawancarai pemerintah Desa Woro, beliau mengatakan bahwa: 

Memang untuk melaksanakan mbolo weki, masyarakat Desa Woro harus 

melapor ke Desa supaya didata, karena memang yang menentukan waktu 

penetapan mbolo weki itu adalah pemerintah Desa untuk kemudian 

ditentukan jadwalnya. Mengenai berapa lama keluarga menunggu waktu 

pelaksanaanya, tergantung dari banyaknya antrian. 

Pemerintah Desa selalu berupaya yang terbaik untuk melayani 

masyarakatnya. Supaya kegiatan kemasyarakatan teratur dan berjalan 

dengan baik. Intinya siapa yang melapor duluan bahwa akan 

menyelenggrakan hajatan dan mbolo weki, dia yang akan mendapatkan 

jadwal terlebih dahulu. Jika jadwalnya sudah ditetapkan nanti akan 
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diinformasikan oleh pemerintah desa. Alhamdulillah kegiatan 

kemasyarakatan sejauh ini berjalan dengan baik.
54

 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, beliau 

mengatakan: Tahap pertama yang harus masyarakat Woro lakukan kalau 

mau mengadakan mbolo weki yaitu lapor dulu ke ketua RT atau Kepala 

Dusunnya, setelah itu akan dicatat di buku daftar tunggu yang ada di 

Kantor Desa Woro.
55

 

Untuk mendapatkan data terkait hal ini, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan beberapa masyarakat yang beberapa minggu terakhir 

telah melakukan hajatan mbolo weki, mengatakan: Sebelum mengadakan 

mbolo weki, memang harus mendaftar dulu ke ketua RT, setelah itu ketua 

RT yang akan melapor ke kepala Dusun, nanti kepala Dusun yang akan 

mencatat di buku agenda, dimana di buku agenda itu ada nama-nama 

warga Desa Woro lyang hendak melaksanakan mbolo weki. Untuk jadwal 

tergantung antrian di buku agenda tersebut, kalau cepat kita melapor, 

semakin cepat kita mendapatkan giliran.  

Kemarin saya kerumah ketua RT untuk melapor. Sangat penting untuk 

melapor terlebih dahulu, supaya resmi dan terdaftar. Betul saya melapor 

kepada ketua RT di rumah beliau. Tinggal kasi tau saja secara lisan, kalau 

dalam waktu dekat saya akan mengadakan hajatan pernikahan anak saya. 

Jadi harus diadakan mbolo weki. Kalau tidak melapor tidak dapat jadwal 
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untuk mbolo weki. Setelah menunggu beberapa hari pihak Desa akan 

mengabarkan kapan jadwal yang saya dapat. Harus memang memberitahu 

kepada pemerintah setempat kalau mau mengadakan mbolo weki. Saya 

kemarin melapor kepada kepala Dusun, biasa laporannya hanya secara 

lisan saja. Nanti kepala Dusun yang langsung Pemerintah Desa yang 

menentukan dan memberitahukan waktu pelaksanaannya. 

Saya melapor ke Ketua RT sebelum mengadakan mbolo weki, setelah 

itu saya pergi cek sendiri ke Kantor Desa untuk mengertahui kapan giliran 

saya. Supaya semua bisa dipersiapkkan terlebih dahulu sebelum acara. Iya 

harus melapor ke Ketua RT suapaya kita terdaftar di Kantor Desa untuk 

mengadakan mbolo weki. Setelah mendaftar kita langsung tau kapan 

giliran kita untuk melaksanakan mbolo weki. Waktu saya mbolo weki 

sebelumnya, saya langsung datang ke Kantor Desa Woro untuk 

mendaftar.
56

 

Dari keterangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, tahap paling 

awal jika hendak melaksanakan mbolo weki adalah melapor ke Pemerintah 

Desa Woro, yakni bisa melalui ketua RT atau langsung ke Kantor Desa 

Woro. Selain untuk mengontrol dan menata hajatan masyarakat (rawi rasa) 

Desa Woro. Langkah ini diambil oleh Pemerintah Desa Woro sebagai 

inisiatif untuk menghindari konflik antar individu, atau keluarga di Desa 

Woro terkait penetapan jadwal mbolo weki. Artinya bahwa, penentuan 

jadwal mbolo weki, tergantung pada urutan antrian atau cepat atau 

tidaknya keluarga melapor ke Ketua RT atau mendaftar langsung ke 

Kantor Desa. 
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2) Menyediakan perlengkapan dan konsumsi  

Pihak keluarga yang berhajat, sebelum mengadakan mbolo weki, 

hendaknya menyediakan berbagai perlengkapan dan konsumsi, sebagai 

unsur yang penting dari hatajan ini, agar acara berlangsung dengan lancar. 

57
 Dari observasi yang dilakukan peneliti selama berada di lokasi 

penelitian, peneliti melihat beberapa perlengkapan urgent yang dimaksud 

untuk keperluan hajatan mbolo weki, adalah tenda, kursi, meja dan 

lainnya. Tenda dan kursi biasanya sudah disiapkan dan dipasang terlebih 

daluhu, paling tidak satu hari sebelum acara dimulai. Adapun konsumsi 

yang biasa disajikan saat mbolo weki, untuk menjamu tamu, yaitu dengan 

jajanan atau kue yang di bungkus dengan mika atau kotak kue. Kue ini 

diberikan kepada tamu, oleh Ibu-ibu yang bertugas membagi kue, setelah 

tamu menyumbangkan uang, dengan cara memberikan uang tersebut 

kepada orang yang sudah diamanatkan oleh keluarga yang berhajat, untuk 

menerima dan mencatat nama serta nominal uang yang disumbangkan. 

Biasanya orang yang bertugas untuk menerima dan mencatat nama dan 

nominal uang tersebut adalah ketua RT, jadi masyarakat yang hendak 

menyumbang, akan memberikan uang tersebut berdasarkan RT tempat dia 

tinggal. Kalau untuk konsumsi, biasanya warga Desa Woro membeli 

ditempat kue dan membuatnya sendiri, biasanya Ibu-ibu berkumpul di 

rumah keluarga berhajat untuk membantu membuat kue-kue atau kopi dan 

teh. Menurut saya itu bagus sekali, karena disamping membantu keluarga 
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berhajat, hajatan tersebut sekaligus menjadi wafah untuk menjalin 

keakraban diantara warga Desa Woro, termasuk Ibu-ibu. Untuk 

perlengkapannya, yaitu kursi, tenda, sound sistem, dan beberapa 

perlengkapan tambahan lainnya. Selain tenda, kami sewa semua untuk 

keperluan mbolo weki. Kalau makanan untuk tamu itu cukup sederhana, 

ada yang kami buat sendiri, dibantu oleh keluarga dan tetangga, ada juga 

kami beli. Seperti kopi, teh dan sebagainya. 

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa, perlengkapan utama 

untuk mengadakan mbolo weki adalah tenda, kursi, sound system, serta 

jajanan atau kue-kue tertentu untuk dihidangkan kepada tamu yang datang 

dan untuk perlengakapan lainnya keluarga yang berhajat yang 

mempersiapakannya. Menarik untuk dibahas adalah, masih adanya 

kebersamaan ditengah-tengah masyarakat Desa Woro ditengah kesibukan-

kesibukan tiap individu. Terlihat ketika pemasangan tenda, kaum muda 

dan tua saling bekerja sama, juga ketika membuat kue atau jajanan untuk 

para tamu, kaum Ibu-ibu berkumpul di rumah keluarga berhajat untuk 

membantu dan berinisiatif mengambil peran dan kesibukan untuk 

membantu. 
58

  

Walaupun sekarang pelaksanaan mbolo weki mungkin tak sekental 

dulu karena faktor teknologi dan jaman yang semakin maju dan 

berkembang, sehingga beberapa item dalam ritual-ritual tertentu dirasa 

tidak perlu lagi dilakukan. Demi penyesuaian-penyesuaian yang baik 
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tentunya. Meski demikian, mbolo weki masih menjadi salah satu tradisi 

yang mampu menjadi wadah silaturahmi bagi masyarakat Bima hingga 

sekarang. 

3) Menentukan pengisi acara 

Tahap terakhir yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh keluarga 

berhajat, sebelum acara mbolo weki laksanakan, yaitu menetukan siapa 

yang akan mengisi acara pada saat acara berlangsug. Dari hasil observasi 

yang dilakukan peneliti selama berada di lokasi penelitian, secara umum 

ada beberapa rangkaian acara dalam mbolo weki, yakni pembukaan, 

pembacaan Al-Qur’an, sambutan dan pengumuman hasil mbolo oleh pihak 

keluarga, do’a dan istirahat sekaligus penutup. Tidak jarang pihak 

pemerintah Desa Woro juga memanfaatkan acara mbolo weki untuk 

memberikan informasi atau memberikan arahan kepada warga Desa Woro 

terkait isu-isu khusus dan dianggap perlu untuk masyarakat ketahui.
59

 

b. Tahap saat pelaksanaan 

Pada bagian ini, peneliti berusaha memaparkan kegiatan atau 

kesibukan apa saja dilakukan, selama mbolo weki berlangsung di Desa Woro, 

baik itu kesibukan dari pihak keluarga berhajat maupun dari masyarakat Desa 

Woro yang hadir pada acara tersebut. Tetapi tidak semua kesibukan yang 

akan peneliti paparkan, hanya kesibukan atau aktivitas yang dianggap urgent 

saja, atau paling tidak aktivitas tersebut adalah bagian dari acara mbolo weki. 

Artinya bahwa, jika aktivitas tersebut tidak terlaksana, maka pelaksanaan 
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mbolo weki dianggap tidak terlaksana dengan baik. Selama berada di lokasi 

penelitian, peneliti sudah melakukan observasi terkait hal ini, hasilnya 

peneliti menemukan beberapa informasi: 

a) Hajatan mbolo weki di Desa Woro, dimulai pagi sampai sore hari 

b) Mbolo weki dilakukan didepan atau sekitar rumah dari keluarga berhajat.  

c) Kegiatan pertama dan yang paling menonjol dalam mbolo weki yakni, 

para tamu yang datang, secara inisiatif langsung menyumbangkan uang 

dengan nominal tertentu kepada pertugas yang telah diamanatkan oleh 

keluarga berhajat.  

d) Selain susunan acara yang telah ditetapkan oleh keluarga berhajat, 

biasanya terdapat acara tambahan yang bersifat dadakan. Seperti 

penyampaian informasi maupun himbauan dari pihak-pihak tertentu. 

Seperti penyampaian dari Kepala Desa Woro maupun dari pihak lainnya.  

e) Jumlah uang yang terkumpul akan diumumkan diakhir acara, atau 

sementara acara istrahat berlangsung.
60

 

Terkait apa saja aktivitas dan kesibukan ketika acara mbolo weki di 

Desa Woro berlangsung, peneliti telah melakukan beberapa wawancara 

dengan beberapa elemen masyarakat. Hasil wawancara peneliti dengan 

Kepala Desa Woro, beiau menjelaskan: mulai pagi hari, masyarakat Woro 

berbondong-bondong untuk datang ke acara mbolo weki. Biasanya 

masyarakat khususnya bapak-bapak akan saling mengajak untuk datang. 

Setelah itu, tamu yang datang akan menyetor uang dan dicatat oleh RT 
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masing-masing. Terkait jumlah nominal uang yang disumbangkan, tidak 

ditentukan. Hanya saja itu datang dari kesadaran pribadi. Biasanya setelah 

menyetor uang, tamu akan diberikan bingkisan makanan. Acara akan 

dipimpin oleh masing-masing penanggung jawab. Setelah itu sambutan oleh 

keluarga berhajat atau yang mewakili sekaligus menyampaikan rangkaian 

kegiatan sampai hari-H. Setelah itu sambutan dari Kepala Desa atau 

penyampaian informasi tertentu, do’a dan terakhir penutup yang dirangkaikan 

dengan istrahat.
61

 

Selain mewawancarai pihak pemerintah Desa dan beberapa tokoh 

masyarakat, peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat Desa Woro, 

beliau mengatakan: Seperti biasa, dalam pelaksanaan mbolo weki itu, tamu 

yang datang baik itu dari warga Desa Woro itu sendiri, atau warga Desa lain, 

secara inisiatif membawa uang dengan jumlah tertentu, dan memasukannya 

ke dalam wadah yang sudah disediakan. Nantinya nominal uang yang dibawa, 

akan dicatat beserta nama yang menyumbang. Untuk kemudian menjadi 

pegangan bagi keluarga berhajat jika ada hajatan serupa selanjutnya.
62

 

Artinya catatan tersebut menjadi acuan bagi keluarga berhajat. Karena ini 

adalah hajatan untuk saling membantu satu sama lain, jadi jumlah nominal 

tidak ditentukan, berapa saja uang yang disumbang tidak menjadi masalah, 

nantinya jika nanti kita mengadakan mbolo weki, jumlah uang yang 
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disumbangkan akan sama dengan jumlah yang kita sumbangkan kepada 

keluarga tersebut. 

Biasanya mbolo weki di Desa Woro, baik itu hajatan pernikahan 

maupun khitanan, itu dilaksanakan mulai pagi sampai sore hari, bertempat di 

kediaman keluarga berhajat atau sekitar rumah keluarga berhajat, 

menyesuaikan kalau tempat. Informasi mengenai mbolo weki, selain 

disebarkan melalui pengumuman di masjid, juga tersebar melalui mulut ke 

mulut, itu menjadi sebuah kewajaran bagi masyarakat pedesaan yang jarang 

dijumpai di perkotaan. Jadi, bapak-bapak langsung berbondog-bondong untuk 

datang ke hajatan tersebut. Setelah menyumbang, ada yang langsung pulang 

ada juga yang mengikuti rangkaian acara sampai selesai. sepengetahuan saya, 

jika nominal yang harus dibawa ke acara mbolo weki, khususnya di Desa 

Woro itu tidak ditetapkan secara tertulis, namun sudah ada standar yang 

biasanya dibawa oleh warga Desa Woro yaitu minimal Rp. 50.000. lebih dari 

itu lebih bagus lagi, karena nanti ketika akan mengadakan mbolo weki juga, 

orang akan menyumbang dengan nominal yang sama, sesuai dengan nominal 

yang dia sumbangkan.
63

 

Untuk lebih mendalami mengenai hal ini, peneliti telah melakukan 

wawancara terhadap beberapa masyarakat Desa Woro, yang belum lama telah 

melaksanakan mbolo weki, yaitu: Kalau pada saat acara berlangsung, saya 

paling hanya memastikan semuanya berjalan dengan baik. Mulai dari 

memastikan semua pengisi acara telah datang atau tidak, konsumsinya dan 
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sebagainya sambil melayani tamu undangan yang datang. Untuk kegiatan 

tamu yang datang, biasanya mereka sudah mempersiapkan terlebih dahulu 

sejumlah uang, untuk kemudian disumbangkan dalam hajatan ini. Setelah itu 

ada yang langsung pulang dan ada juga yang bertahan untuk mengikuti 

rangkaian acara sampai selesai. Setelah itu ada dari Ibu-ibu yang bertugas 

memberikan kue dan kopi kepada para tamu.
64

 

Kalau saat mbolo weki berlangsung, saya lebih memposisikan diri 

sebagai penerima tamu, kerena memang yang lebih sopan kita sebagai 

keluarga berhajat yang harus menerima tamu. Selain itu saya juga harus 

memastikan semua kebutuhan dan pelayanan tamu terlaksana dengan baik, 

begitupun dengan pengisi acara harus saya pastikan ada di tempat sebelum 

acara berlangsung. Pada saat acara berlangsung, tamu biasanya mengambil 

tempat untuk duduk mengikuti rangkaian acara, ada yang duduk di kursi yang 

sudah disediakan, ada juga yang duduk di sekitar itu, seperti emperan 

tetangga dan sebagainya. Namun yang paling utama itu, karena namanya juga 

mbolo weki, tamu yang datang sudah menyumbangkan uang kalau datang. 

Seperti biasa, saya menerima tamu yang datang dan menjamunya dengan 

baik. Mengenai kesibukan lain seperti membagi kue, mencatat nama dan 

nominal yang menyumbang, dan lain sebagainya sudah ada yang membantu, 

Baik itu dari keluarga maupun tetangga sekitar. Mengenai hal ini saya tidak 

terlalu ambil bagian, paling hanya melayani tamu dan bantu-bantu hal yang 

lain.  

Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, karena banyak juga tetangga 

kerabat yang ambil bagian dan secara inisiatif untuk membantu. Sebagai 

keluarga yang berhajat, artinya sebagai penanggung jawab atas lancar atau 

tidaknya acara ini. Selain itu, saya juga harus melayani tamu dengan baik, 

memastikan konsumsi, seperti kue, rokok dan kopi untuk para tamu yang 

hadir. Bagi saya itu hal yang paling utama, tidak enak rasanya jika saya punya 

hajatan, tamu yang datang tidak nyaman. Saya juga menyampaikan sambutan 

keluarga untuk memberitahukan beberapa informasi terkait kelancaran acara 

dan waktu pelaksanaan hajatan pernikahan. Seperti yang sudah dipaparkan 

sebelumnya, bahwa ketika acara berlangsung akan ada beberapa rangkaian 

acara yang dilakukan. Seperti kebiasaan pembacaan Al-Qur’an untuk 

membuka hajatan mbolo weki, dalam hal ini pembaca Al-Qur’an atau Qori 

akan membaca dengan tilawah dengan suara yang merdu, disertai dengan 
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kaidah tajwid yang benar, dan yang mendengarkannya adalah tamu yang 

datang pada acara mbolo weki tersebut.
65

 

 

D. Filosofi Tradisi Mbolo Weki Pengantin 

a. Filosofi Iahirnya Tradisi  Mbolo Weki 

Lahirnya tradisi mbolo weki pengantin di Desa Woro Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima bahwa mbolo weki dulunya hanya dilakukan 

oleh sekelompok orang mbolo (duduk melingkar) keluarga, tapi seiring 

berjalannya waktu mbolo weki dilaksanakan oleh masyarakat sosial sampai 

sekarang masih berjalan dan masyarakat menerima tradisi ini bahwa mbolo 

weki adalah suatu tradisi yang mengandung nilai kemusyawaratan bersama. 

Masyarakat berbondong-bondong datang di acara tersebut guna untuk 

bermusyawarah menolongnya untuk mencarikan sebuah solusi atau jalan 

demi terpenuhi segala kebutuhannya dalam mempersiapkan acara dalam 

pernikahan. Mbolo weki mempunyai arti duduk bermusyawarah untuk 

membahas kegiatan hajatan seperti pernikahan dan khitanan, mulai dari 

waktu, tempat sampai hal-hal lainnya seperti makan dan perlengkapan 

lainnya. Dengan begitu tradisi mbolo weki mengajarkan hal yang demikian, 

yaitu melakukan musyawarah atau membantu apabila ada seseorang yang 

memerlukan bantuan dari masyarakat lainnya, serta pentingnya hidup dalam 

masyarakat yang rukun, sabar, saling memaafkan, bekerja sama, serta 

meningkatkan ikatan kekerabatan.
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Tradisi mbolo weki juga memililki rasa simpati untuk mencapai 

kepentingan dan tujuan yang sama. Setiap individu masing-masing memiliki 

kekurangan dan kelebihan, dari sinilah muncul yang namanya saling 

membutuhkan/hubungan timbal balik dengan saling tolong-menolong. Selain 

sebagai ajang untuk tolong menolong, juga mengukuhkan wahana keakraban 

atau kekeluargaan, sehingga dapat dijadikan momentum bersilaturahmi, 

mengingat kesibukan masing-masing individu dan diundang acara mbolo 

weki, baik itu hajatan perkawinan maupun khitanan.
67

 

b. Pelaksanaan Mbolo Weki 

Pelaksanaan mbolo weki dilaksanakan mulai pagi hari sampai sore 

hari, karna memang tidak semua masyarakat yang ada dalam lingkungan itu 

memiliki waktu luang dalam pagi hari kadang sebagian masyarakat pergi 

kesawah kadang juga ada yang pergi mengajar dan lain sebagainya, sehingga 

masyarakat mengambil sikap mbolo weki ini dilaksanakan sampai sore, agar 

kemudian masyarakat yang keluar di pagi hari bisa untuk kemudian hadir 

pada  sore hari. Mbolo weki dilakukan didepan atau sekitar rumah dari 

keluarga berhajat karena sudah menjadi tradisi dari dulu yang bertempat di 

rumah keluarga yang berhajat. Ketika acara akan segera dimulai, keluarga 

yang berhajat biasanya menyediakan kebutuhan guna melancarkan dan 

memeriahkan jalannya acara seperti konsumsi. Adapun yang dimaksud 

konsumsi disini adalah kue-kue kering semisalkan reginang, saroja, pisang 

dan bolu karna makanan begini mudah di dapatkan dan makanan ini  tidak 
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cepat basi sekaligus makanan ini sudah turun temurun dari dulu sampai 

sekarang, untuk minumannya berupa the dan kopi, selanjutnya disuguhkan 

kepada tamu undangan yang menghadiri acara mbolo weki. 

Proses selanjutnya yakni dengan membentuk panitia pernikahan. 

Dalam kegiatan ini terdapat beberapa bagian yakni penasehat, ketua, 

sekertaris, dan seksi-seksi. Khusus bagian seksi-seksi biasanya terbagi 

menjadi 4, supaya prosesnya berjalan secara sistematis. 

Adapun 4 seksi tersebut antara lain  : 

1. Seksi  perlengkapan  

2. Seksi  yang menerima tamu 

3. Seksi konsumsi 

4. Seksi acara  

Supaya pergerakan daripada masyarakat itu bisa secara sistematis, lalu 

kemudian yang kedua agar tugasnya jelas yang mana yang harus eksekusi dan 

yang tidak di eksekusi. yang menjadi panitian dalam suatu pernikahan adalah 

masyarakat setempat yang dianggap mampu menjalankan tugas tersebut 

dengan baik, sekarang pelaksaan mbolo weki semakin berkembang karna  

faktor teknologi dan jaman yang semakin maju dan berkembang,  Meski 

demikian, mbolo weki masih menjadi salah satu tradisi yang mampu menjadi 

wadah silaturahmi bagi masyarakat Bima hingga sekarang.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:  

Pertama, lahirnya tradisi mbolo weki pengantin di Desa Woro Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima bahwa mbolo weki dulunya hanya dilakukan oleh 

sekelompok orang mbolo (duduk melingkar) keluarga, tapi seiring berjalannya 

waktu mbolo weki dilaksanakan oleh masyarakat sosial sampai sekarang masih 

berjalan dan masyarakat menerima tradisi ini bahwa mbolo weki adalah suatu 

tradisi yang mengandung nilai kemusyawaratan bersama. Masyarakat 

berbondong-bondong datang di acara tersebut guna untuk bermusyawarah 

menolongnya untuk mencarikan sebuah solusi atau jalan demi terpenuhi segala 

kebutuhannya dalam mempersiapkan acara pernikahan/khitanan. 

Kedua, proses pelaksanaan mbolo weki di Desa Woro Kecamatan Madapangga 

Kabupaten Bima yaitu tahap persiapan dan tahap saat pelaksanaan, lalu 

kemudian mendaftar atau melapor pada ketua RT dan pemerintah desa, 

kemudian menyediakan perlengkapan, konsumsi. Dan selanjutnya keluarga yang 

berhajat menerima tamu undangan yang menyumbangkan uang dan mengikuti 

rangkaian acara mbolo weki pengantin.  

Ketiga, filosofi tradisi mbolo weki pengantin merupakan sebuah tradisi yang 

masih melekat dengan jelas disanubari masyarakat di Desa Woro Kecamatan 
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Madapangga Kabupaten Bima yang bermakna sebagai wadah untuk kemudian 

bermusyarawah dan bermufakat guna mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan 

mbolo weki dilaksanakan mulai pagi hari sampai sore hari dan mbolo weki 

dilakukan didepan atau sekitar rumah dari keluarga berhajat karena sudah 

menjadi tradisi dari dulu yang bertempat di rumah keluarga yang berhajat. 

B. Implikasi  

Pertama, Pemerintah di Kabupaten Bima terkhususnya di Desa Woro, 

memberikan apresiasi kepada pihak yang sampai hari ini masih merawat budaya 

daerah serta kepada pihak-pihak keluarga yang masih melestarikan budaya lokal. 

Kedua, Kepada keluarga terlebih khususnya pada diri pribadi, dalam proses 

pelaksanaan tradisi mbolo weki pengantin ini akan mewujudkan rasa 

persaudaraan yang tinggi sekaligus untuk menjaga ataupun merawat hubungan 

baik sesama umat manusia (Hablumminannas). 
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F. Data Informan 

 

No Nama 

 

Umur Jabatan 

1 H. A. Razak Salim, 

S.Pd. 

71 Tahun Tokoh Masyarakat 

2 Abubakar, S.pd. 65 Tahun Tokoh Masyarakat 

3 Ilyas H.Mansyur, 

S.Ag. 

46 Tahun Tokoh Agama  

4 H. Maka Lase, S.Pd. 45 Tahun Tokoh Adat 

5 Abdul Farid, S.H. 46 Tahun Kepala Desa Woro 

6 Usman 67 Tahun Ketua RT 

7 H. Arsyad 72 Tahun Sekretaris RT 

8 Muhtar 50 Tahun Masyarakat  

9 Bahruddin 54 Tahun Masyarakat 
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