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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf
Arab

Nama
Huruf
Latin

Nama

ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba B Be
ت Ta A Te
ث s\a s\ es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح ha} h} ha (dengan titik di bawah)
خ kha Kh ka dan ha
د dal D De
ذ z\al\ z\ zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز zai Z Zet
س sin S Es
ش syin Sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah)
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah)
ط t}a t} te (dengan titik di bawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain G Ge
ف Fa F Ef
ق qaf Q Qi
ك kaf K Ka
ل lam L El
م mim M Em
ن nun N En
و wau W We
ھـ ha H Ha
ء hamzah ’ Apostrof
ي ya Y Ye
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Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.
Jika ia terletak di tengah atau di akhir di tulis dengan tanda (’)

2. Maddah
Harkat dan
huruf

Nama
Huruf dan
Tanda

Nama

_ ى ا  fathah dan alif atau ya a> a dan garis di atas
ي kasrah dan ya i> i dan garis di atas
و dammah dan wau u> u dan garis di atas

3. Ta martabutah
Contoh:
الحكمة  :al-hikmah

4. Singkatan-singkatan
a. swt. = subh}a>nahu> wa ta’a>la>
b. saw. = s}allalla>h ‘alaihi wa sallam
c. a.s. = ‘alaihi al-sala>m
d. ra. = radiyallahu anhu
e. H = Hijriyah
f. M = Masehi
g. Q.S.. /.: 1 = Qur’an surat al-Fatihah/01 : ayat 1
h. PAI = Pendidikan Agama Islam
i. UU RI = Undang-undang Republik Indonesia
j. SKS = Sistem Kebut Semalam
k. SMA = Sekolah Menegah Atas
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ABSTRAK

Nama : Muh. Fajrin
NIM : 80200219067
Judul :Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Mbolo Weki di Desa

Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan bentuk pelaksanaanmbolo
weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima2) Mendeskripsikan
Tujuan pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten
Bima 3) Mendeskripsikan Nilai- nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan mbolo
weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di Desa
Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima,munggunakan pendekatan
fenomologi.Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan
sekunder, metode pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara, dan
dokumentasi dan instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan
menggunakan pedoman observasi,pedoman wawancara, dan dokumentasi.Teknik
pengolahan dan analisi data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data yakni menggunakan
perpanjangan penamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

Hasil penelitian dalam penelitian antara lain 1) Bentuk pelaksanaan mbolo
weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima terbagi menjadi dua
tahap, yang pertama tahap persiapan pelaksanaan dan tahap saat pelaksanaan. 2)
Nilai-nilai pendidikan Islamdalam pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yaitu nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat
dalam tahap persiapan pelaksaan mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima adalah nilai pendidikan sosial, yakni manajemen yang baik, dan
nilai akhlak yakni berkomunikasi yang baik dan bekerja sama.Nilai-nilai pendidikan
Islam yang tedapat dalam tahap pelaksanaan mbolo weki adalah, nilai pendidikan
sosial yakni dari keluarga berhajat yang melayani tamu dengan baik dan tamu
undangan yang memenuhi undangan dari keluaraga berhajat, tamu undangan yang
turut membantu keluarga berhajat dalam bentuk materi, yang tentunya untuk
kelancaran hajatan dari keluarga berhajat. Nilai-nilai pendidikan dalam susunan acara
pelaksanaan mbolo weki yakni nilai pendidikan religius, yakni kegiatanmembaca dan
mendengarkan al-Qur’an, serta berdo’a kepada Allah swt.3) Dampak pelaksanaan
mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah dampak
positif dan dampak negatif. dampak positifnya yakni membantu pihak keluarga
berhajat secara materi dan moril, sebagai wadah silaturahmi dan memberikan ruang
kepada Pemerintah Desa Darussalam untuk menyampaikan informasi terhadap warga
Desa Darussalam. Dampak negatifnya yakni wadah untuk meminjam dan membayar
hutang, insensitas pelaksanaan mbolo weki menjadi beban bagi masyarakat ekonomi
menengah ke bawah, dan Warga yang banyak tidak menghadiri atau menyumbang
akan menjadi bahan pembicaraan bagi warga lain terutama tetangganya

Implikasi penelitian dalam peneltian ini yaitu 1) Pemerintah di Kabupaten
Bima khususnya di Desa Darusslam,  memberikan apresiasi kepada pihak
pengembang dan pemerhati budaya daerah serta kepada pihak-pihak keluarga yang
masih mempertahankan tradisi dalam melestarikan budaya lokal. 2) Kepada
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masyarakat yang beragama Islam khususnya dalam pelaksanaan mbolo weki akan
meningkatkan nilai-nilai yang mengandung pendidikan islam, meninggalkan tradisi
yang memang dapat merusak keyakinan dan keimanan terhadap Allah swt. 3) Kepada
keluarga dan khususnya pada pribadi, dalam pelaksanaan mbolo weki ini akan
mewujudkan rasa persaudaraan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menunjukkan

keanekaragaman kondisi geografis dan corak kehidupan serta sifat masyarakat

yang multi etnis. Corak dan sifat masyarakat yang majemuk merefleksikan atau

menceritakan begitu banyak ragam kebudayaan dan tradisi yang tersebar di

seluruh Indonesia.1Indonesia juga merupakan negara yang luas serta padat

penduduk. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai macam suku, tradisi, adat

istiadat yang sangat unik.

Keanekaragaman tersebut dapat dilihat pada tingkah laku masyarakat di

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

telah diwariskan dari nenek moyang. Dengan sendirinya bangsa Indonesia dengan

keberagaman kebiasaan dan tradisi tersebut memiliki suatu daya tarik dan

keunikan tersendiri.

Tradisi adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat yang menjadi

kebiasaan dalam kehidupan mereka yang dikenal dengan pengertian tertentu, baik

berupa perbuatan maupun perkataan.2 Tradisi muncul dari bawah melalui

mekanisme kemunculan secara spontan, dia tidak diharapkan serta melibatkan

masyarakat banyak. Karena suatu  alasan, individu tertentu menemukan warisan

historis yang menarik, ketakjuban, kecintaan, dan keagungan yang kemudian

disebarkan melalui berbagai cara dan dapat mempengaruhi masyarakat banyak.3

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

2Amad Bisyri Syakur, Fiqh Tradisi Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia
(Bandung: Salamadani, 2013), h. 2.

3Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenadia Group, 2014), h. 69.
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Oleh Karena itu, terdapat tiga aspek yang berkaitan dengan tradisi, yaitu:4

1. Bentuk dari warisan budaya tertentu

2. Kebiasan atau bahkan kepercayaan yang dilembagakan dan dikelola oleh

masyarakat dan pemerintah

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

dikelola oleh kelompok-kelompok agama, yang semuanya dibagikan ke

pihak yang lain

Dengan kata lain budaya atau tradisi merupakan warisan masa lalu yang

terus dilestarikan dan berkembang sampai sekarang. Warisan masalalu ini bisa

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

merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Dalam membentuk dan

mengembangkan tradisi, tentunya selalu mengaitkan diri kedalam komponen-

komponen kehidupan lainnya, diantaranya yaitu bahasa, kesenian, agama dan

pendidikan.

Dari sinilah terdapat korelasi antara budaya dengan agama. Oleh sebab itu,

interkoneksitas budaya dan pendidikan tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan

diwariskan oleh generasi terdahulu pada generasi kemudian lewat proses belajar.

Mengacu pada keterangan di atas tersebut, tradisi adalah keharusan bagi

masyarakat suatu daerah, untuk meneruskan dan mentransferkan kebiasaan-

kebiasaan tersebut kepada generasi selanjutnya, apalagi tradisi tersebut

mengandung nilai kebaikan dan dapat membawa kesejahteraan untuk masyarakat

banyak. Agar tradisi tersebut tetap dilaksanakan dan dilestarikan, pendidikan

dipandang sebagai alat yang mampu mengemban tugas tersebut. Pendidikan bisa

menjadi jembatan dalam rangka melestarikan kebiasaan tersebut dari generasi

terdahulu kepada generasi penerus dimasa mendatang. Dengan banyaknya inovasi

4Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya (Yogyakarta: LKIS,
2010), h.  49.
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serta didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memudahkan

pendidikan untuk menjalankan tugasnya.

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

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

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

pengetahuan.5 Mengingat pendidikan adalah bagian integral dari kehidupan

manusia, paling tidak unsur utama yang termuat dalam pendidikan, yaitu proses

transfer pengetahuan dari individu ke individu lainnya.

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus menerus,

untuk siapapun dan di dunia manapun. Karena tujuan pendidikan dalam hal ini

adalah agar generasi muda sebagai penerus generasi tua dapat menghayati dan

memahami, mengamalkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut dengan cara

mewariskan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan dan keterampilan yang

melatar belakanginilai-nilai dan norma-norma hidup dan keluarga.6

Pengembangan gagasan pendidikan harus mampu mengakumulasi seluruh

kepentingan dan potensi soisal dimana proses pendidikan itu dilaksanakan, bila

tidak, berarti proses pendidikan yang dilaksanakan belum mampu menjalankan

perannya sebagai agent of culture yang mentransfer sekaligus menginternalisasi

nilai-nilai budaya pada generasi yang akan datang secara dialogis, kritis dan

cerdas.

Hampir sama dengan pendidikan secara umum, pendidikan Islam

menawarkan konsep yang hampir sama pula. Dalam kaitannya dengan pendidikan

Islam sebagai interaksi antara potensi dan budaya, maka akan sangat terkait

dengan konsep fitrah, fitrah dapat dipandang dari dua sisi yaitu fitrah sebagai

5Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.
25.

6Masnur Muhlis, Pendidikan Karakter (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 67.



4

potensi yang melengkapi manusia sejak lahir dan fitrah sebagai din yang menjadi

tapak lengkapi peradaban Islam. Ibarat sebuah mata uang yang bermuka dua, satu

sisi disebut potensi yang satu disebut din. Yang satu berkembang dari dalam tiap

individu, sedangkan yang satu lagi dipindahkan (transmisited) dari orang ke

orang, dari generasi ke generasi. Jadi bersifat dari luar ke dalam.7

Pendidikan Islam merupakan upaya pewarisan ilmu dan nilai-nilai kepada

generasi berikutnya, yang akan menuntun manusia dalam menjalani kehidupan

disamping menjadi media peningkatan taraf kehidupan dan peradaban manusia.

Nilai menjadi suatu hal sangat penting untuk mengukur dan menjadi indikator

maju atau tidaknya peradaban manusia.

Nilai secara etimologi merupakan pandangan kata value (bahasa Inggris).

Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu,

menunjukan kualitas, dan berguna bagi manusia.8 Nilai juga dapat berarti

konspepsi manusia, tentang apa yang ada disekitarnya dengan tingkatan yang

berbeda-beda, seperti baik dan buruk, pentig, indah dan sebagainya. Sehingga hal

tersebut dapat menjadi sebuah pertimbangan serta mempengaruhi individu dalam

tingkah lakunya. Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.9

Dengan adanya nilai sebagai rujukan dan pertimbangan, dapat menjadi

acuan untuk masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang kaya akan nilai-

nilai tradisi. Dengan sendirinya masyarakat dalam suatu kelompok tertentu dapat

menjalankan tradisi tersebut dengan baik dan meneruskan kepada generasi

selanjutnya. Setiap kelompok masyarakat, memiliki tradisi dan kebudayaan yang

7Mahfud Junaidi, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan (Depok: PT Kharisma Putra
Utama, 2017), h. 106-106.

8Qiqi Yulainti Zakaria, A. Rusdiana, Pendidikan Islam Kajian Teori dan Praktik di
Sekolah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 14.

9Rohmat Mulyana, Mengartikulasi Pendidikan Nilai (Baandung: Alfabeta, 2011), h. 11.
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berbeda, serta memiliki keunikan dan nilai tersendiri, salah satu daerah yang kaya

akan tradisinya, yakni Kabupaten Bima.

Sebagai salah satu wilayah Nusantara, Kabupaten Bima terletak di ujung

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

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

dipergunakan sejak kerajaan Bima lahir. Biasanya kata Bima dipergunakan bila

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

Mbojo dipergunakan bila menyebutnya dalam bahasa Daerah.10

Kabupaten Bima awalnya sudah berkembang tradisi Hindu Budha, serta

kepercayaan lokal yang sangat kuat dan mengakar pada masyarakat. Ketika awal

Islam masuk pada abad ke-17 melalui kecamatan Sape, yakni melalui Ulama dari

Sumatera yang diutus oleh Kerajaan Gowa-Tallo, mengakibatkan banyak

perubahan pada corak kehidupan sosial masyarakat dibeberapa aspek. Nilai-nilai

Islam sangat mewarnai kehiduapan masyarakat, baik dari kebiasaan, dan adat

istiadat sebagai warisan yang terus dilestarikan. Hingga saat ini masyarakat di

Kabupaten Bima masih menjaga dan melaksanakan tradisi yang kental akan nilai-

nilai Islam.

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

dalam makna harfiahnya berarti malu dan takut. Falsafah ini mengajarkan kepada

masyarakat Bima untuk senantiasa malu dan takut kepada Allah swt, dan malu

untuk berbuat jahat, berbuat kesalahan, yang menyalahi norma agama juga norma

sosial. Falsafah lainnya adalah, ede ra ndai, sura dou labo dana. Secara

sederhana, falsafah tersebut dapat diartikan sebagai sikap untuk lebih

mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, lebih-lebih

kepada kampung halaman sendiri. Selain falsafah di atas, Bima juga dikenal

10H. Abdullah Tajib, B.A, Sejarah Bima Dana Mbojo (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI,
1995), h. 44.
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dengan tradisi-tradisi sosial yang terus 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. Seperti pembahasan terkait

hajatan yang akan digelar oleh salah satu keluarga, atau masyarakat yang ada

dalam lingkungan tersebut.

Jika ditinjau dari definisinya, 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

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.11

Dalam perkembangannya, mbolo weki yang dilakukan oleh masyarakat

Bima dianggap hanya sekedar hajatan biasa. Artinya bahwa masyarakat 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 wekijuga dianggap sebagai hajatan untuk membalas budi antara masyarakat

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

melaksanakan acara yang serupa, maka merekawajib menyumbangkan uang

dengan nilai yang sama.

11Sumber: Iin Nurul Mutmainnah, Blogspot.com. MboloWeki. Diakses pada 7 November
2018.
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Hal tersebut, juga didukung oleh 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 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 tidak semuanya seperti

itu.12 Padahal pelaksanaan mbolo weki ini sebagai wadah sekaligus momentum

untuk bermusyawarah sekaligus mengukuhkan silaturahmi antar individu dalam

lingkungan masyarakat. Terlebih lagi, dalam konteks tolong menolong, harus

didasari rasa ikhlas dan tulus untuk membantu, sehingga tidak perlu harus

ditetapkan jumlah nominal jika ingin membantu satu sama lain.

Dari observasi awal yang dilakukan calon peneliti, terdapat beberapa fakta

bahwa, masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima,

melaksanakan tradisi mbolo weki untuk hajatan pernikahan dan khitanan, pada

saat calon peneliti melakukan observasi yakni pada acara mbolo weki keluarga

bapak Muhdar dalam rangka persiapan pernikahan putranya. Adapun waktu

pelaksaannya selesai salat Isya atau sekitar pukul 20:00 hingga selesai acara pada

pukul 21:30. Warga Darussalam berdatangan untuk menghadiri acara, ada yang

datang saja sekedar untuk menyumbangkan uang, ada juga yang memilih bertahan

di lokasi acara untuk mengikuti rangkaian acara mbolo weki sampai selesai.

Terlihat beberapa orang yang duduk untuk menerima dan mencatat warga yang

menyumbang. Beberapa perlengkapan telah disiapkan oleh keluarga yang berhajat

12Tati 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.
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dalam acara tersebut seperti tenda, kursi, meja serta beberapa bingkisan kue untuk

tamu yang datang.

Menurut anggota BPD Dusun Pali, Bapak Amirullah, bahwa terdapat

beberapa perbedaan pelaksaan antara mbolo weki pernikahan dengan mbolo weki

khitanan. Kalau pernikahan susunan acaranya lebih simpel, 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 dikhitan. 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 sudah ditetapkan tetapi tidak diwajibkan.13

Karena itulah, calon peneliti tertarik ingin mengkaji dan mendalami

tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada pelaksanaanmbolo weki,

yang dilaksanakan oleh masyarakat Bima, khususnya di Desa Darussalam

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Sehingga bisa mendapatkan gambaran yang

konkrit tentang tradisi masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten

Bima. Mengingat pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari

semakin maju dan berkembang, calon peneliti perlu menguatkan kembali

pemahaman dan pengetahuan masyarakat Bima pada khususnya melalui tesis

yang berjudul ”Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Mbolo Weki di

Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.”

13Amirullah Abdullah, (27 Tahun), Selaku Tokoh Masyarakat. Wawancara. Desa
Darussalam, 12 Agustus 2021.
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada nilai-nilai pendidikan Islam dalam

pelaksanaanmbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

2. Deskripsi Fokus

MATRTIK PENELITIAN

FOKUS

PENELITIAN

DESKRIPSI FOKUS

Nilai-Nilai

Pendidikan

Islam dalam

Pelaksanaan

Mbolo Weki di

Desa

Darussalam

Kecamatan Bolo

Kabupaten

Bima.

1. Bentuk pelaksanaan mbolo weki di Desa

Darussalamterbagi menjadi dua tahap, yakni tahap

persiapan pelaksanaan dan tahap saat pelaksanaan.

Tahap persiapan pelaksanaan diantarantya mendaftar ke

Pemerintah Desa, menyediakan perlengkapan dan

konsumsi, serta menentukan pengisi acara. Tahap saat

pelaksanaan diantaranya kesibukan keluarga berhajat

menerima tamu dan kesibukan tamu undangan yang

menyumbang uang dan mengikuti rangkaian acara

mbolo weki.

2. Nilai-nilai pendidikan Islam yang tertdapat dalam

pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalamnilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat dalam tahap persiapan

pelaksaan mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan

Bolo Kabupaten Bima adalah nilai pendidikan sosial,

yakni manajemen yang baik, dan nilai akhlak yakni

berkomunikasi yang baik dan bekerja sama.nilai-nilai

pendidikan Islam yang tedapat dalam tahap pelaksanaan
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mbolo weki adalah, nilai pendidikan sosial yakni dari

keluarga berhajat yang melayani tamu dengan baik dan

tamu undangan yang memenuhi undangan dari

keluaraga berhajat, tamu undangan yang turut membantu

keluarga berhajat dalam bentuk materi, yang tentunya

untuk kelancaran hajatan dari keluarga berhajat. Nilai-

nilai pendidikan dalam susunan acara pelaksanaan

mbolo weki yakni nilai pendidikan religius, yakni

kegiatan membaca dan mendengarkan al-Qur’an, serta

berdo’a kepada Allah swt.

3. Dampak yang terdapat dalam pelaksanaan mbolo weki di

Desa Darussalam dibagi menjadi dampak positif dan

dampak negatif. Adapun dampak positifnya yakni

membantu keluarga berhajat dari segi materi dan moril,

sebagai wadah silaturahmi, dan memberikan ruang untuk

pemerintah Desa Darussalam menyampaikan informasi

terhadap warga Desa Darussalam Kecamatan Bolo

Kabupaten Bima. Dampak negatifnya yakni wadah

untuk meminjam dan membayar hutang, insensitas

pelaksanaan mbolo weki menjadi beban bagi masyarakat

ekonomi menengah ke bawah, dan Warga yang banyak

tidak menghadiri atau menyumbang akan menjadi bahan

pembicaraan bagi warga lain terutama tetangganya
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C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?

2. Apa nilai-nilai pendidikan Islam pada pelaksanaan mbolo weki di Desa

Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?

3. Bagaimana dampak pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussaalam

Kabupaten Bima?

D. Kajian Pustaka/Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu adalah studi hasil kajian penelitian yang relevan

dengan permasalahan yang terkait penanaman nilai-nilai pendidikan islam melalui

kegiatan kepesantrenan. Beberapa penelitian di bawah ini dianggap berkaitan

dengan judul yang diangkat penulis sebagai berikut :

Wawan Mulyana, Akhyar, Muhammad Ibtidaiyah, Ahmad Usman,

melakukan penelitian berjudul “Mbolo Weki dan Mbolo Rasa Sebagai Manifestasi

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

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian

menunjukan bahwa 1) kegiatan 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
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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).14

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat kesamaan dengan penelitian

yang akan dilakukan yaitu terdapat pada objek penelitian, yakni mbolo weki.

Perbedaannya adalah pada sudut pandang penelitian, kalau penelitian tersebut

memandang mbolo weki dari sudut pandang manifestasi budaya, yang terlihat dari

beberapa kegiatanya mbolo weki dan mbolo rasa, baik sebelum hatan maupun

pada saat hajatan tersebut berlangsung. sedangkan pada penelitian ini, penyusun

meneliti pada tradisi mbolo weki dari sudut pandang nilai-nilai pendidikan Islam.

Nirwana Putri, melakukan penelitian pada tahun 2019 berjudul

“Pergeseran Nilai Sosial Budaya Mbolo Weki Masyarakat Kempo Kabupaten

Dompu”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi serta

partisipasi. Hasil penelitian ini menjelaskan terjadi perubahan dalam pelaksanaan

maupun cara pandang masyarakat terhadap tradisi mbolo weki. Perubahan

tersebut meliputi perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Hal ini disebabkan

karena perubahan jaman dan juga dampak dari berkembangnya teknologi. Namun

walaupun begitu, perubahan-perubahan tersebut tidak menghilangkan esensi dari

mbolo weki itu sendiri. Justru hadirnya teknologi dapat memberikan manfaat

14Wawan Mulyana dkk, “Mbolo Weki dan Mbolo Rasa Sebagai Manifestasi Budaya
Kasama Weki (Studi pada Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima)”. Jurnal Ilmu Komunikasi
dan Kebudayaan (Volume 7 Nomor 27 Juli-Desember 2020)
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tertentu dalam pelaksanaan mbolo weki.15

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian

yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi mbolo weki.

Perbedaannya Nirwana Putri, penelitiannya lebih menekankan pada perubahan

nilai budaya pada tradisi mbolo weki, Sedangkan penelitian ini, mencoba

menggali dan meneliti nilai pendidikan Islam pada tradisi mbolo weki.

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

Tindakan-tindakan Mbolo Weki Prosesi Pernikahan Tradisi Masyarakat Bima”.

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data

menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan

bahwa tindakan-tindakan dalam mbolo weki prosesi pernikahan tradisi masyarakat

Bima dapat disimpulkan yaitu terdapat 6 tanda yaitu, doho ka mbolo, mbei

sumbangan, piti kampula, kampila uta, pembentukan kepanitiaan pernikahan dan

yang berbentuk pesan verbal yaitu kancihi ncao fiki ro kananu kasabua ade ro

loko. Dari tindakan yang digambarkan tersebut bahwa acara 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.16

Berdasarkan hasil penelitian tersebut memiliki kesamaan objek dengan

penelitian yang akan dilakukan kesamaan yaitu mbolo weki. Perbedaannya adalah

pada lokasi penelitian, M. Tahir meneliti pada Masyarakat Bima secara umum,

15Nirwana Putri, ”Pergeseran Nilai Sosial Budaya Mbolo Weki Masyarakat Kempo
Kabupaten Dompu”, Skripsi (Makassar: Fak Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISMUH
Muhammdiyah Makassar, 2019)

16M. 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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sedangakan calon peneliti hanya pada mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan

Bolo Kabupaten Bima.

Tati Hartati, A. Gaffat Hidayat, melakukan penelitian pada tahun 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 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.17

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian

yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti dan menkaji tentang mbolo weki.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Tati Hartatiyang menjadi lokasi

penelitiannya adalah Desa Monggo Kecamatan Madapangga, sedangakan calon

17Tati 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.



15

peneliti berlokasi di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Putri Mulyani, melakukan penelitian pada tahun 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.18

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan objek, yaitu sama-sama

meneliti tentang mbolo weki dan metode penelitian, yakni sama-sama

menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian yang

dilakukan oleh Putri Mulyani menfokuskan membahas mbolo weki dengan

menggunakan kajian semiologi Roland Barthes. Sedangkan calon peneliti

membahas mbolo weki dan mencoba menganalisa nilai-nilai Islam didalamnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka

adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

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

weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

c. Untuk mendeskripsikan dampak pelaksanaan mbolo weki di Desa Darusssalam

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

18Putri 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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2. Kegunanan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis.

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi

dan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dikaitkan dengan

pentingnyanilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan mbolo weki.

b. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan sekaligus menjadi ilmu

yang sangat bermanfaat bagi peneliti dan selanjutnya menjadi pengalaman untuk

masa yang akan datang.
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Nilai

Dilihat dari kamus bahasa Indonesia, nilai dapat diartikan sebagai harga,

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

manusia.1Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pillihan.2

Dalam keseharian, nilai merupakan suatu yang berharga, bermutu dan

menunjukan kualitas dan berguna bagi manusia. Nilai merupakan kualitas

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

yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki

dan tidak dikehendaki. Namun secara umum dapat dikatakan, bahwa nilai selalu

dihubungkan pada penunjukan suatu kualitas suatu benda ataupun perilaku dalam

berbagai realitas.3

Nilai secara etimologi merupakan pandangan kata value (bahasa Inggris).

Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu,

menunjukan kualitas, dan berguna bagi manusia.4 Nilai adalah seperangkat

keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan

corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku.

Oleh karena itu, sistem nilai merupakan standar umum yang diyakini, yang

diserap dari keadaan obyektif maupun diangkat dari keyakinan, sentimen perasaan

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

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

3Muhmedayeli, Ilmu dan Nilai dalam Realitas Empiris (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h.
11.

4Qiqi Yuliati Zakiyah, A. Rosdiyana, Pendidikan Islam Kajian Teori dan Praktik di
Sekolah (Bandung: CV Pustaka Setia. 2014), h. 14.

AKHLAK
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umum maupun identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah swt., yang

pada gilirannya merupakan sentimen perasaan umum, kejadian umum, identitas

umum yang oleh karenanya menjadi syariatumum.5

Nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup

sistem kepercayaan, dimana seorang harus bertindak atau mengjindari suatu

tindakan, juga berbicara mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas

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

bulat, terpadu. Sehingga kebulatan tersebut mengandung aspek normatif dan

operatif. Dilihat dari segi normatif, nilai merupakan pertimbangan seorang tentang

baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan dilihat dari aspek operatif, nilai

mengandung lima kategori perilaku manusia, yaitu fardu, sunnah, mubah, makruh,

dan haram.6

Berbagai definisi tentang nilai, pada dasarnya mengarah pada suatu

pemahaman bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak terlihat,

namun dapat muncul mewarnai sesuatu yang membawanya. Peran nilai tersebut

sangat dominan, sehingga pembawa nilai itu sendiri akan menjadi suatu hal

pokok, dominan, dan penting atau tidaknya atau tergantung dari nilai didalamnya.

Beberapa ahli menberikan pandanganya, mengenai definisi nilai, yaitu:

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

dipengaruhi oleh fakta-fakta atau keadaan berubah, penilaian juga biasanya

berubah. Hal ini berarti bahwa pertimbangan nilai seseorang berdasarkan

fakta.7

5Abu Ahmadi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012),
h. 202.

6Asdiana, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Berkekeberen Pada Masyarakat
Gayo”, Disertasi. (Medan: Fak. Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 2020), h. 16.

7Qiqi Yulianti Zakiyah, H. A Rusdiana, Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di
Sekolah (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 14.
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b. Ngalim Puwanto mengatakan bahwa, nilai yang ada pada seseorang

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

dianutnya. Semua itu memengaruhi sikap, pendapat dan pandangan individu

yang selanjutnya tercermin dalam cara bertindak dan bertingkah laku dalam

memberikan penilaian.8

c. Menurut Rokeach dalam Ahmad Sanusi mendefinisikan nilai, sebagai

keyakinan abadi untuk menunjukan bahwa cara berperilaku atau cara hidup

tertentu dipilih secara personal dan sosial dibandingkan dengan cara

berperilaku atau cara hidup yang menjadi kebalikannya.9

Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat

tingkatan sebagai berikut:

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

mengenakkan dan tidak mengenakkan yang menyebabkan orang senang atau

menderita tidak enak.

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

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

kesejahteraan umum.

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

werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun

lingkungan. Nilai semacam ini adalah keindahan, kebenaran dan pengetahuan,

yang murni dicapai dalam filsafat.

d. Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkatan ini terdapat moralitas nilai dari yang

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

8Qiqi Yuliati Zakiyah, Pendidikann Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, (Bandung:
Pustaka Setia, 2014), h. 14.

9Achmad Sanusi, Sistem Nilai: Alternatif Wajah-wajah Perubahan (Bandung: Nuansa,
2015), h. 16.
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semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.10

Berdasarkan berbagai keterangan diatas, maka dapat dipahami bahwa yang

dimaksud dengan nilai adalah, konsepsi dan pandangan manusia tentang segala

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

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

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

suatu yang dipentingkan oleh manusia sebagai subjek menyangkut baik buruk dan

sebagainya.

Nilai merupakan salah satu bagian penting dari kebudayaan itu sendiri.

Suatu tindakan dapat diterima secara moral apabila harmonis atau selaras dengan

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

tersebut dilakukan. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan ideal.11

Sehingga dengan sendirinya keyakinan manusia dan keyakinan masyarakat

terhadap nilai-nila tersebut akan mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan

manusia. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan

manusia, yang kemudian akan menjadi contoh untuk perbuatan generasi

selanjutnya.

Jika suatu perbuatan dinilai salah, misalnya mencuri, kekerasan dan

sebagainya, maka manusia dengan sendirinya agar tergerak untuk menghindari

perbuatan tersebut. Sebaliknya, jika suatu perbuatan dinilai baik, maka manusia

akan tergerak dan berusaha untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Selain itu,

manusia yang lain dalam hal ini masyarakat sekitar, juga akan menyetujui tentang

baik atau buruknya suatu perbuatan.

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

11Mochtar Lubis, Sastra dan Tekniknya (Jakarta: Yayasan  Obor Indonesia. 2011), h. 17.
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2. Pengertian Pendidikan Islam

Untuk mendefinisikan pengertian pendidikan Islam, terlebih dahulu

penulis ingin menguraikan tentang definisi pendidikan. Dalam kamus besar

Bahasa Indonesia, istilah Pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan perilaku

seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui

upaya pengajaran dan pelatihan.12

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan

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

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

bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke

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

pendidikan yang umum kita gunakan sekarang berasal bahasa Arab yaitu tarbiyah,

dengan kata kerja rabba. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah ta’lim

dengan kata kerja allama. Kata ini mengandung makna memberi pengetahuan.14

Sasaran dari pendidikan adalah manusia, pendidikan bertujuan membantu

manusia untuk menumbuhkembangkan kemampuan atau potensi kemanusiaan.

Potensi manusia merupakah benih kemungkinan untuk menjadi manusia

seutuhnya.

Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun

2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta

12Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2012), h. 326.

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

14Zakiyah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.
25.
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keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.15

Pendidikan menurut para pakar, yakni:

a. Ahmad D. Marimba dalam Tatang, mengatakan bahwa pendidikan adalah

bimbingan jasmani dan rohani untuk membentuk kepribadian utama,

membimbing keterampilan jasmaniah dan rohaniah sebagai perilaku konkret

yang memberikan manfaat pada kehidupan siswa dan masyarakat.16

b. Nurani Soyomukti menyebutkan bahwa pendidikan merupakan proses tanpa

akhir, yang diupayakan oleh siapapun, terutama sebagai penanggung jawab

Negara. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu

pengetahuan, pendidikan telah ada seiring dengan lahirnya peradaban

manusia. Dalam hal inilah, letak pendidikan dalam masyarakat sebenarya

mengikuti perkembangan corak sejarah manusia.17

c. Herman H. Home dalam Muzayyin Arifin, mengatakan bahwa pendidikan

harus dipandang sebagai proses penyesuaian diri manusia secara timbal balik

dengan alam sekitar, dengan sesama manusia, dengan tabiat tertinggi dari

kosmos. Dalam pengertian alamiah yang luas, proses kependidikan tersebut

menyangkut proses seseorang menyesuaikan dirinya dengan dunia

sekitarnya.18

Setelah membaca dan memahamai berdasarkan beberapa definisi

pendidikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar

yang dilakukan melalui interaksi berupa bimbingan, pengarahan maupun pelatihan

antara pengajar/guru dengan peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi

15Undang-Undang SISDIKNAS 2003, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 (Cet. III;
Jakarta: Fokus Media, 2003), h. 3.

16Tatang, Ilmu Pendidikan (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 16.

17Nurani Soyomukti, Teori-Teori Pendidikan Tradisional (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis,
Postmodern (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2013), h. 29.

18Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 13.
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yang ada pada manusia, baik itu berupa potensi jasmani maupun rohani, agar

keberadaannya bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Produk yang ingin dihasilkan pendidikan adalah berupa lulusan yang

memiliki kemampuan melaksanakan peran-perannya untuk masa depan. Oleh

karena itu, pendidikan merupak proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungan. Sehingga

timbul perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi dalam

kehidupan bermasyarakat.19

Apabila pendidikan dikaitkan dengan Islam, maka penyusunan

rumusannya setidak-tidaknya harus dapat menggambarkan unsur makna kata

tersebut. Islam secara bahasa berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang

berarti ketundukan, pengunduran, perdamaian, patuh tunduk pada Allah swt.

Pengertian tersebut sejalan dengan dengan tujuan ajaran Islam, yaitu untuk

mendorong manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah swt.20

Dalam pendidikan Islam ada tiga Istilah yang dipakai dalam

mengartikannya, yaitu tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib.21 Berikut penjelasan dari

ketiganya:

a. Tarbiyah

Menurut Abuddin Nata, tarbiyah diartikan sebagai suatu proses untuk

menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga

potensi tersebut dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, melalui cara

memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengaturnya berdasarkan

19Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 3.

20Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),h
. 8.

21Siti Muri’ah, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir (Semarang: Rasail Media
Grup, 2011), h. 1.
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perencanaan sistematis dan berkelanjutan.22

b. Ta’dib.

Ta’dib memiliki arti peradaban dan kebudayaan, artinya orang yang

berpendidikan adalah yang memiliki peradaban, sebaliknya peradaban yang

berkualitas dapat diraih melalui pendidikan. Ta’dib adalah pengenalan dan

pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang

tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan

sedemikian rupa, sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan

kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujud keberadaannya.

Ta’dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur

ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu

di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing kea rah

pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keangungan Tuhan di dalam tatanan

wujud dan keberadaannya.23

c. Ta’lim.

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

adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab,

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

diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia berada dalam

suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari

segala yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.24

Sedangkan definisi dari pendidikan Islam terwakili dengan beberapa

pandangan dari pakar-pakar, yaitu:

22Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. III; Jakarta: Predanamedia, 2016), h. 16.

23Bukhari umar, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2017), h. 26.

24Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 24.
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a. Zakiah Darajat dalam Abdul Majid, mengatakan bahwa pendidikan Islam

adalah upaya sadar  dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk

mengenal, memahami kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati

makna tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta mejadikan Islam

sebagai pandangan hidup.25

b. Ahmad D. Marimba dalam Nasir A. Baqi, mengemukakan bahwa pendidikan

Islam adalah bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan hukum agama Islam

menuju kepada terbentuknya kepribadian utama.26

c. Yusuf al-Qardawi dalam Rosmiyati Azis, mengatakan pendidikan Islam

adalah sebagai pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan

jasmaninya, akhlak dan keterampilannya, dan menyiapkan untuk menghadapi

masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.27

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

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

berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat memahami

dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ilmu agama.28

Dari berbagai definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud

dengan pendidikan Islam adalah upaya membina, mendidik, dan melatih potensi

peserta didik supaya mampu mengetahui, memahami dan mengamalkan ajaran

Islam dan menjadi manusia yang paripurna. Pendidikan Islam merupakan sebuah

proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata,

dan mengarahkan.

25Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Cet. II; Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 11-12.

26H. Nasir A. Baqi, Metode Pembelajaran Agama Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin
University Pres, 2012), h. 5.

27Rosmiyati Azis, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Gowa: Pustaka Almaida, 2017), h. 18.

28Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, h. 6.
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Dengan mengetahui definisi dari nilai dan pendidikan Islam, kita bisa

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

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

bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan di Dunia ini, yang satu

dengan prinsip lainnya saling membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat

dipisahkan. Dengan begitu yang dimaksud dengan nilai pendidikan Islam adalah

sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada pendidikan Islam yang dijadikan sebagai

dasar serta bahan pertimbangan manusia untuk melakukan segala aktivitasnya

dalam rangka mengabdi kepada Allah.

3. Dasar Pendidikan Islam

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

segala sesuatu (pendapat, ajaran, atran).29 Pendidikan dalam menjalankan

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

dibtuhkan acuan pokok yang mendasarinya. Karena pendidikan merupapakan

bagian terpenting bagi kehidupan manusia, yang secara kodrati adalah makhluk

pedagogik, maka acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan adalah nilai tertinggi

dari pandangan hidup masyarakat dimana pendidikan itu dialksanakan.30

Dasar yaitu suatu landasan tempat berpijak sesuatu agar dapat tegak kokoh

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

menjadi landasan supaya pendidikan Agama Islam dapat berdiri tegak, kokoh, dan

tidak mudah roboh walaupun terhadang tiupan angin kencang berupa ideologi

yang muncul baik sekarang maupun yang akan datang.31

29Tim Penyusunan Kamus Besar Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 211.

30Muhammad Rusydi Rastid, Ilmu Pendidikan Islam (Gowa: Pustaka Almaida, 2017), h.
27

31Nur Uhbiyati, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,
2013), h. 47.
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Adapun yang menjadi dasar pendidikan Agama Islam adalah al-Qur’an,

Sunnah Nabi dan hasil pemikiran ulama (ijtihad):

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

berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan menghimpun (adh-dhammu) huruf-huruf

serta kata-kata dari suatu bagian ke bagian yang lain secara teratur.32Al-Qur’an

adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam

bahasa Arab guna menjelaskan jalan hidup manusia di Dunia dan akhirat.

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

dilalui (at-thariqah al-maslukah), baik yang terpuji maupun yang tercela.33

Secara terminologi, ulama berbeda pendapat terkait sunnah, tetapi paling tidak,

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

amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah saw., dalam proses perubahan hidup

sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam karena Allah swt.,

menjadikan Muhammad sebagai teladan hidup umatnya.

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

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

demikian karena lapangan istihat masalah yang sukar dan berat.34 Ijtihad

sendiri dalam pehaman umum adalah berfikir dengan menggunaka seluruh

ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh ilmuan tersebut untuk menetapkan

dan menentukan suatu hukum yang ternyata belum ditegaskan hukunya dalam

al-Qur’an dan Sunnah.35

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

33Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h. 40.

34Deden Maqbullah, Pendidikan Agama Islam: Arah Baru dan Perkembangan Ilmu dan
Kepribadian di Perguruan Tinggi (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 208.

35Muhammad Rusydi Rastid, Ilmu Pendidikan Islam, h. 34.
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Mengacu pada keterangan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa,

yang dapat dijadikan dasar bagi pendidikan agama Islam adalah al-Qur’an,

Sunnah Rasulullah saw, dan ijtihad para ulama.

4. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai sekaligus merupakan

pedoman yang memberikan arah bagi segala aktifitas yang akan dilakukan.

Tujuan menunjukan pada titik akhir suatu gerakan, tujuan pendidikan disatu

negara, akan beda dengan negara lain dikarenakan pandangan falsafah yang

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

harus ditentukan terlebih dahulu, agar pelaksanaan pendidikan berjalan dengan

baik dan diketahui kemana arah yang harus dicapai.

Apabila dihubungkan dengan usaha (proses) maka tujuan memiliki

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

bahwa tujuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

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

suatu usaha baru berakhir setelah tujuannya tercapai. Apabila terhenti sebelum

mencapai tujuan, maka usaha tersebut tidak dikatakan berakhir. Setidak-

tidaknya dikatakan bahwa usaha tersebut berakhir dengan gagal.

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

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

dengan benar.

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

merupakan tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan.

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

daripada usaha-usaha yang lain, tentu saja berdasarkan sistem dan nilai-nilai
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tertentu.36

Dalam Undang-undang SISDIKNAS, Pendidikan Nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara Demokratis serta bertanggung jawab.37

Konsep pendidikan menurut Omar Muhammad at-Taumy Asyaibani,

dalam Bukhari Umar, adalah perubahan yang diinginkan melalui proses

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

kehidupan masyarakat dan alam sekitar, maupun pada proses pendidikan dan

pengajaran itu sendiri sebagai suatu aktivitas asasi sebagai proporsi di antara

profesi asasi dalam masyarakat.38

Tujuan pendidikan Islam tentunya sangat luas jika dilihat dari berbagai

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

tercapainya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam sesuai

dengan bidang-bidang tertentu.39

Dalam pandangan Islam, yang menjadi tujuan pendidikan tidak hanya

pemenuhan dari segi intelektual saja, tujuan yang hendak dicapai pendidikan

Islam, terlihat sangat besar dalam menbangun peradaban manusia. Artinya

peradaban dan kebudayaan manusia tumbuh melalui pendidikan.

Menurut Muhammad Atiyyah dalam Putra Daulay Haidar, bahwa ada lima

tujuan umum yang asasi bagi pendidikan Islam:

36Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h. 52.

37Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.

38Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h. 51.

39Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, h. 65.
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a. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia.

b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

c. Persiapan untuk mencari rezki dan pemeliharaan dari segi-segi pemanfaatan.

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

keinginan untuk mengetahui (curiosity).

e. Menyiapkan pelajar dari segi profesionalitas dan teknis.40

Menurut Muhammad Athirah al-Abrasyi dalam Bukhari Umar, tujuan

pendidikan Islam adalah tujuan yang ditetapkan dan dilakukan oleh Nabi

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

pendidikan moral merupakan jiwa pendidikan Islam, sekalipun tanpa

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

merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan berpijak pada Firman Allah swt.,

QS al-Qashash/28: 77.

نْـيَا  ارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ وَابْـتَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ
Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa bagian dari
(kenikmatan) duniawi.41

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Khaldun merumuskan bahwa tujuan

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

kehidupan ukhrawiyaitu membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban

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

manusia yang mampu menghadapi bentuk kebutuhan dan tantangan kehidupan

agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain.42

40Putra Daulay Haidar, Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Cet. I;
Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 45.

41Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
394.

42Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h. 61.
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Tujuan pendidikan Islam menurut Hassan Langgulung, mengharuskan kita

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

manusia itulah dicita-citakan sesuatu yang akan ditanamkan oleh pendidikan.43

Tujuan pendidikan Islam harus selaras dengan tujuan diciptakannya manusia oleh

Allah swt., yaitu menjadi hamba yang berkepribadian yang muttaqin. Karena

hamba yang paling mulia disisi Allah swt., adalah hamba yang paling bertaqwa.44

Sebagaimana QS al-Dzariyat/51:56.

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ
Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melalaikan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.45

Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam

Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi insan kamil, hamba Allah yang

bertakwa dan beribadah kepada-Nya.

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

ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 
Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-
benarnya takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam
keadaan muslim.46

43Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 267.

44Abu Ahmad, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.
113.

45Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
523.

46Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
63.
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Juga dalam QS az-Dzariyat/51: 56.

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ
Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah
kepada-Ku.47

Dua ayat tersebut mengintroduksikan aktivitas manusia yang diciptakan

sebagai khalifah di muka Bumi yang bertugas memakmurkan dan membangun

Bumi sesuai konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan, yaitu Allah swt., atas

dasar ini kita dapat berkata bahwa, tujuan pendidikan Islam adalah membina

manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya

sebagai hamba Allah swt., dan khalifah-Nya, guna membangun peradaban sesuai

dengan konsep yang ditetapkan Allah swt. Artinya bahwa, tujuan pendidikan

Islam tidak hanya memantapkan manusia dari segi individu saja, melainkan

menjadikan menusia yang bagus dari segi sosial kemasyarakatan.

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

pendidikan Islam adalah untuk mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga tercapai

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

akan dicapai oleh misi kerasulan, yaitu membimbing manusia agar berakhlak

mulia, kemudia akhlak karimah yang dimaksud, diharapkan tercermin dari sikap

dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, sesama

manusia dan sesama makhluk Allah serta lingkungan.48

Berangkat dari berbagai keterangan diatas, sekalipun terdapat perbedaan

pandangan mengenai dasar dan tujuan pendiidkan Islam. Setidaknya dapat

dipahami bahwa, yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah al-Qur’an, Hadis

47Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
523.

48Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 92.
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Rasulullah saw, serta pemahaman Ulama. Tujuan pendidikan Islam adalah

terbentuknya individu yang memiliki akhlak mulia, yang mampu menjalankan

tugasnya sebagai khalifah di muka Bumi, serta menjadikan a-Qur’an dan Hadis

dsebagai pedoman hidupnya agar individu tersebut bahagia di dunia maupun

akhirat.

B. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti,

pertama yaitu adat dan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan

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

merupakan cara yang paling baik dan benar.49

Tradisi menurut Parsudi Parlan dalam Jalaluddin, merupakan unsur sosial

budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit berubah.

Meredith McGuire melihat bahwa dalam masyarakat pedesaan umumnya tradisi

erat kaitannya dengan mitos.50 Sztompka menyatakan bahwa tradisi merupakan

keseluruhan benda materi maupun gagasan yang berasal dari masa lalu, namun

benar-benar masih ada pada masa kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau

dilupakan.51 Artinya bahwa, tradisi hampir menyentuh berbagai aspek berupa

adat, kepercayaan, dan kebiasaan. Kebiasaan tersebut sering dilakukan sehingga

dianggap kelaziman.

Dalam sumber lain, kata tradisi biasa merujuk pada kata adat. Kata adat

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

49Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta: Balai Pustaka. 1998), h. 589.

50Jalaluddin, Psikologi AgamaMemahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-
Prinsip Psikologi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.

51Sztompka, Piotr, Sosiologi Peubahan Sosial (Jakarta: Prenada Group, 2011), h. 69.
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kedekatan pengertian dengan ‘urf.52 Badra, dalam Amir Syarifuddin

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

baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, berulang-ulang dilakukan, sehingga

berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.53

Dengan kata lain bahwa tradisi merupakan warisan masa lalu yang terus

dilestarikan dan berkembang sampai sekarang. Warisan masalalu ini bisa berupa

nilai, norma sosial, perilaku manusia dan adat kebiasaan lain yang merupakan

wujud dari berbagai aspek kehidupan. Dalam suatu tradisi yang dilakukan

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

yang membuat tradisi masyarakat menajdi menarik.

Sztompka merumuskan fungsi dari tradisi:

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

Tepatnya didalam kesadaran, keyakianan, norma dan nilai yang kita anut serta

di dalam benda yang diciptakan dimasa lalu.

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

sudah ada. Peranan tradisi dalam meletakan pondasi wewenang yakni

kekuasaan yang diakui dan terima.

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat

royalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok.

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari ketidakpuasan dan kekecewaan

kehidupan modern.54

Konsep tradisi selanjutnya akan lahir istilah tradisional. Tradisional

merupakan sikap mental dalam merespon berbagai peroalan dalam masyarakat.

52M. Nur Kholis Setiawan, Pribumisasi Al-Qur’an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan,
(Cet. I; Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012), h. 126.

53Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 410.

54Sztompka, Piotr, Sosiologi Peubahan Sosial, h. 74-76.
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Sikap tradisional didadalamnya terkandung cara berfikir maupun bertindak yang

selalu berpedoman pada nilai atau norma yang berlaku pada msayarakat tersebut.

Tradisi seringkali memiliki kaitan dengan dengan hal-hal lain, tidak terkecuali

agama. Sehingga keterkaitan tersebut melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang syarat

akan nilai-nilai Islam, seperti tradisi kelahiran, pasca kelahiran, khitanan,

pernikahan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat lainnya.

2. Jenis-Jenis Nilai Pendidikan dalamTradisi.

Adapun jenis-jenis nilai pendidikan dalam tradisi nilai pendidikan budaya,

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

pendidikan:55

a. Nilai Pendidikan Budaya.

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

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

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

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

diistilahkan dengan kata culture dan dalam bahasa latin  berasal dari kata colera,

yang berarti mengolah dan mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan

tanag tanah.56

Budaya adalah segala sesuatu yang menyangkut keseluruhan aspek

kehidupan manusia baik material maupun non material. Budaya merupakan segala

sesuatu yang telah ada menjadi kebiasaan yang dijalani oleh sebagian besar

masyarakat disuatu tempat. Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang dianggap baik

dan berharga oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa lain, sebab nilai

55Asdiana, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Berkekeberen Pada Masyarakat
Gayo”, Disertasi. (Medan: Fak. Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 2020), h. 61.

56Elly M. Setiady, dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014),
h.  27.



35

budaya membatasi dan memberikan karakteristik pada suatu masyarakat dan

kebudayaannya.

Proses pembentukan budaya terdiri dari sub-proses yang saling

berhubungan antara kontak budaya, seleksi budaya, pemantapan budaya,

sosialisasi budaya, internalisasi budaya, perubahan budaya, pewarisan budaya

yang terjadi dalam hubungannya dengan lingkungannya secara terus menerus dan

berkesinambungan.57

Nilai pendidikan budaya merupakan konsepsi ideal atau citra ideal tentang

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

norma, aturan, teraktualisasi dalam sebagian besar anggota masyarakat yang satu

dan utuh. Nilai pendidikan budaya dapat mengarahkan ucapan serta perilaku

seseorang dan menjaga pandangan masyarakat sekitarnya. Segala sesuatu yang

berguna bagi seseorang untuk memahami tentang apa yang menjadi kebiasaan,

adat, istiadat, ataupun pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat disekitarnya.

b. Nilai Pendidikan Karakter.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter merupakan sifat-sifat

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang

lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik baik yang terpatri

dalam diri yang terejawantahkan dalam perilaku.58

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

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

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

57Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI
dari Teori ke Aksi (Malang: UIN Maliki Press. 2010), h. 72.

58Muchlas Samani, Pendidikan Karakter (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013),
h. 41.
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dalam.59 Secara terminologi, karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan

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

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-

nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri

sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam

pikiran, budaya, adat istiadat dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak.60

Karakter menurut Ryan dan Bohlin dalam Ilyas Ismail, mengandung tiga

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

(loving the good) dan melakukan kebaikan (doing the good).61 Sedangkan

menurut  Lickona dalam Agus Wibowo, karakter merupakan sifat alami seseorang

dalam merespon situasi secara bermoral.62

Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan

pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi

manusia agar menjadi lebih baik, warga masyarakat yang baik, dan warga Negara

yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik secara umum adalah nilai-nilai

sosial dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu,

hakikatnya pendidikan karakter dalam konteks pendidikan Indonesia adalah

pendidikan nilai, yaitu pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya

bangsa Indonesia itu sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.63

59Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Cet. III; Bandung: Remaja
Rosdakarya. 2013), h. 11.

60Muchlas Samani, Hariyanto, Konspep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung:
Remaja Rosdakarya. 2011), h. 41.

61Muhammad Ilyas Ismail, Pendidikan Karakter (Makassar: Alauddin University Press.
2012), h. 5.

62Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karaktre Bangsa
Berperadaban (Yogyakarta; Pustaka. 2012), h. 32.

63Heri, Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta.
2012), h. 23-24.
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Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan

hal yang baik dan melakukan hal yang baik, kebiasaan yang baik dalam berpikir,

kebiasaan yang baik dalam hati dan kebiasaan yang baik dalam tindakan. Nilai

pendidikan karakter akan efektif dan memiliki makna jika anak didik tidak saja

paham akan kebaikan, tetapi juga menjadikan kebaikan itu sebagai sikap dan sifat,

serta termanifestasi dalam tingkah laku dan tindakan kehidupan sehari-hari. Itu

artinya, pendidikan karakter tidak berhenti hanya pada wawasan anak didik tahu

dan paham tentang karakter-karakter mulia (kognitif), tetapi hendaknya membuat

anak didik komitmen kuat pada nilai-nilai karakter (afeksi) dan selanjutnya anak

didik terdorong untuk melakukan dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang telah

menjadi milik mereka itu dalam tindakan dan perilaku dalam kehidupan sehari-

hari (psikomotorik).

c. Nilai Pendidikan Religius

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

”ligere”artinya terikat atau kembali.64Religi menurut Islam adalah menjalankan

ajaran agama secara menyeluruh.65 Sementara itu, Kemendiknas mengartikan

religius sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalammenjalankan ajaran agama

yang dianutya, toleran terhadap ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan

pemeluk agama lain.66

Dengan kata lain, religius berarti sikap taat dan patuh terhadap perintah

Tuhan dan berusaha menjauhi larangan sesuai anjuran agama. Karena agama

adalah mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan

64Sofyan Sauri, dkk, Filsafat Ilmu Pendidikan Agama (Bandung: Arfino Raya, 2010), h.
115.

65Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Malang: UIN Maliki Press.
2009), h. 75.

66Kemendiknas, Pengembangan Bahasa dan Karakter Bangsa (Jakarta: Balitbang. 2010),
h. 3-4.
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merupakan hal yang paling mendasar dijadikan sebagai landasan dalam

pendidikan. Karena agama memberikan dan mengarahkan kepada kebahagiaan

dan menunjukan pada kebenaran.

Nilai pendidikan religius merupakan nilai yang terkait dengan ketuhanan

dan keagamaan. Agama merupakan dorongan pencipta sastra, sebagai sumber

ilham, dan sekaligus karya sastra bermuara pada agama. Nilai religius adalah hal

penting dan berguna bagi kemanusiaan yang bersifat kebutuhan dan kerohanian.

Sifat kebutuhan disini adalah bertaqwa kepada Tuhan dan menjalankan perintah-

Nya, terdapat lima aspek yang religiusitas yaitu: 1) dimensi Idiologi atau

keyakinan, 2) dimensi peribadatan, 3) dimensi penghayatan, 4) dimensi

pengetahuan, 5) dimensi pengalaman.67

d. Nilai Pendidikan Sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial diartikan sebagai suka

memperhatikan kepentingan umum, seperti suka mendorong, menderma dan

sebagainya.68

Pendidikan sosial adalah bimbingan orang dewasa terhadap anak dengan

memberikan pelatihan untuk pertumbuhan kehidupan sosial dan memberikan

macam-macam pendidikan mengenai perilaku sosial sejak dini, agar itu menjadi

elemen penting dalam pembentukan sosial yang sehat. Dengan demikian,

pendidikan sosial erat kaitannya dengan interaksi antara pengajar dan anak murid

dalam upaya pembentukan karakter sosial atau cara-cara berhubungan dengan

manusia lain sesuai norma.

67Wicaksono Andri, Pengkajian Prosa Fiksi (Bandung: Garudhawaca. 2014), h. 265-266.

68Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 1993), h.
53.
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Perilaku sosial berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi

disekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain, cara berpikir dan

hubungan sosial bermasyarakat antar individu. Nilai sosial ada dalam karya sastra

dapat dilihat dari cerminan kehidupan bermasyarakat yang interpretasikan.69

e. Nilai Pendidikan Moral.

Menurut bahasa moral berasal dari kata latin mos yang berarti kebiasaan,

kata mos jika digunakan sebagai keterangan atau kata nama sifat lalu mendapat

perubahan pada belakangnya menjadi moris.70 Adapun yang berpendapat lain

mengatakan bahwa moral berasal dari kata latin mores yang berarti perilaku

kesusilaan, tabiat atau kelakuan.71

Pendidikan moral adalah suatu proses yang disengaja dimana manusia

dibantu supaya berkembang dari orientasi yang berpusat pada diri sendiri

mengenai hak dan kewajiban. Pendidikan moral merupakan kemampuan

seseorang membedakan antara  yang baik dengan yang buruk, nilai merupakan

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

harus dikerjakan, sehingga tercipta  suatu tatanan hubungan manusia dalam

masyarakat dianggap baik, serasi dan bermanfaat bagi orang tersebut, masyarakat,

lingkungan dan alam sekitar.72

Setelah membaca beberapa nilai pendidikan dalam tradisi yang telah

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

nilai moral. Peneliti melihat bahwa, jika ditinjau pada konteks pelaksanaan mbolo

weki yang dilaksanakan di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima,

69Rosyadi, Nilai-Nilai Budaya dalam Naskah Kab, h. 80.

70Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: Remaja
Rosdakarya. 2004), h. 1

71Burhanuddin Salam, Etika Individual Pada Dasar Filsafat (Depok: Arruzz Media.
2016), h. 35.

72Wicaksono, Pengkajian Prosa Fiksi, h. 271.
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maka erat kaitannya dengan nilai religius dan nilai sosial. Dalam hal ini, peneliti

ingin mengetahui dan mendalami lebih jauh tentang nilai religius dan nilai sosial

apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam.

Nilai pendidikan religius merupakan nilai yang terkait dengan ketuhanan

dan keagamaan, yang berguna bagi kemanusiaan dalam konteks kebutuhan dan

kerohanian. Nilai sosial yang dimaksud adalah sikap seseorang terhadap peristiwa

yang terjadi disekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain, cara berpikir

dan hubungan sosial bermasyarakat antar individu.

C. Mbolo Weki di Kabupaten Bima

1. Sosial dan Kebudayaan Bima

Daerah Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur. Memiliki luas

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

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

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

Sumbawa di bagian barat dan selat Sape di bagian Timur.73 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.74

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.75 Mengenai

73M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950 (Bogor: CV
Binasti, 2008), h. 11.

74H. Abdullah Tajib, B.A, Sejarah Bima Dana Mbojo (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI,
1995), h. 44.

75M. Fachir Rahman, Islam di Bima Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi dan
Perkembangan Sampai Masa Kesultanan(Cet. I; Yogyakarta; Lengge Printika, 2009), h. 21.
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penamaan Bima dan Mbojo, keduanya memiliki makna yang sama. Hanya saja

dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat asli lebih sering menggunakan istilah

mbojo. Adapun istilah Bima, biasanya digunakan oleh orang pendatang atau luar

daerah.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh kantor statistik

Daerah Kabupaten Tingkat II Bima tahun 1982, jumlah penduduk Kabupaten

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

Mbojo (orang Bima) dan pendatang.76

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.77 Suku Mbojo memiliki falsafah hidup yang menjadi bagian dari

masyarakat Bima yakni ”Maja Labo Dahu”, yang dimaknai malu dan takut

apabila melalaikan segala perintah agama dan adat istiadat.

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%.78

76M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara
(Mataram: Gunung Agung I, 2004), h. 14.

77M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara, h. 17.

78M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950, h. 14.
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Suku yang ketiga dalah suku pendatang dari suku Bugis, Makassar,

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

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

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

rangka menyiarkan Agama Islam dan berdagang. Mereka banyak menjadi ulama

dan mubaliq terkenal pada masa awal kepemimpinan Abdul Khair Sirajuddin.79

Mengenai bahasa bahasa yang gunakan oleh masyarakat Bima, bahasa

Bima dibagi dalam dua kelompok, yakni:

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

masyarakat Donggo Ipa yang bermukim di pegunungan sebelah barat teluk,

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

dipergunakan oleh masyarakat Donggo ele yang bermukim di pegunungan

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

Kolo dipergunakan oleh masyarakat yang bermukim di Desa Kolo di sebelah

timur Asa Kota.

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

baru atau nggahi Mbojo dipergunakan oleh masyarakat umum di Bima dan

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

digunakan sebagai bahasa pengantar guna berkomunikasi dengan orang lain

diluar kalangan mereka.80

2. Pengertian dan Tujuan Mbolo Weki.

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

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

79M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara, h. 18.

80Nurjannah, dkk, “Analisis Ciri Khas Pola Kehidupan Sosial Masyarakat Suku Donggo:
Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya”, Artikel Penelitian 1, no 1 (2017), h. 22.
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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 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.81Mbolo weki memiliki arti duduk bermusyawarah, artinya memiliki

nilai positif bahwa, masyarakat Kabupaten Bima ketika mengahadapi masalah

harus dipecahkan dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

Mbolo weki adalah acara musyawarah dan mufakat seluruh keluarga

maupun handai taulan dalam masyarakat untuk merundingkan segala sesuatu yang

81Sumber: Iin Nurul Mutmainnah, Blogspot.com. MboloWeki. Diakses pada 7 November
2018.
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berhubungan dengan pelaksanaan hajat/ rencana perkawawinan yang akan

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

penentuan hari baik, bulan baik untuk melaksanakan hajatan tersebut serta

pembagian tugas kepada keluarga handai taulan. Bila ada hajatan pernikahan

masyarakat dengan sendirinya bergotong royong membantu keluarga

melaksanakan hajatan. Bantuan berupa uang, hewan ternak, padi/ beras dan

lainnya.82

Salah satu hal yang unik 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

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-

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

semacamnya.

Sejak selesai mbolo weki sampai pada acara (pernikahan atau khitanan)

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 bumbu

untuk keperluan masakan-masakan khas dan sebagainnya.

82Syamhari, dkk, Ragam Budaya Lokal (Cet. I; Gowa: Gundara Ilmu, 2019), h. 163.
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Tradisi mbolo weki dilaksanakan pada saat anggota keluarga (masyarakat)

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

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 malam hari setelah isya terkait waktu dan tempat yang akan digunakan.

Masyarakat yang menerima tradisi ini berpendapat 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 segalah

kebutuahannya dalam mempersiapkan acara pernikahan/khitanan. Sehingga

denganbegitu, beban keluarga yang bersangkutan terasa ringan karena berkat

usaha dan kerja sama terhadap masyarakat tersebut serta terciptanya hubungan

ikatan tali saliturahmi yang kuat.83 Secara istilah, musyawarah adalah

pengambilan keputusan melalui pembahasan bersama untuk untuk mencapai

mufakat.84

Islam juga mengajarkan manusia tentang pentingnya bermusyawarah,

Firman Allah swt., dalam QS ali-Imran/3:159.

فبَِمَا رَحمَْةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا 
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فَإِذَا  مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنـْ

عَزَمْتَ فـَتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ 

83Siti Hajar, “Tinjauan QS. Ali-‘Imran 3: 159 Tentang Sistem Musyawarah Analisis
Terhadap Tradisi Mbolo Weki Pada Masyarakat Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima
Nusa Tenggara Barat”, Skripsi (Makassar: Fak Ushluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar,
2019), h. 5.

84Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 164.
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Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras terhadap lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertaqwlah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yan
bertawakkal kepada-Nya.85

Dari redaksi kata ayat diatas berisi pesan Nabi Muhammad saw. agar

memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota

masyarakat lainnya. Walaupun demikian, ayat ini berlaku juga secara universal,

artinya untuk seluruh umat Islam. Khususnya pemimpin agar selalu

menyelesaikan urusan dengan jalan musyawarah, yang merupakan salah satu pilar

dari demokrasi.86

Ayat lain yang menjelaskan tentang musyawarah, terdapat dalam QS asy-

Syura’/42:38.

نـَهُمْ وَممَِّ  مْ وَأقََامُوا الصَّلاَةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ ا وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَِِّ
رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 

Terjemahnya:

Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, dan
medirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan dengan) musyawarah
antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami
berikan kepada mereka.87

Ayat ini turun berkaitan dengan golongan Anshar tatkala diajak oleh

Rasulullah untuk beriman, mereka menyambut dengan baik ajakan Nabi saw. dan

bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah swt.

85Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
71.

86M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudu’i Atas Berbagai  Persoalan
Umat (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996) , h. 619.

87Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
487.
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Orang-orang mukmin tersebut menyelesaikan urusan mereka dengan cara

bermusyawarah.

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.88

Allah berfirman dalam QS al-Maidah/5:2.

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّـقُوا  وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan
janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.
Bertakwalah kepada Allah, sesunguhnya Allah Maha berat siksaannya.89

Pelaksanaan mbolo weki sangat memberikn dampak yang besar bagi

kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bima. Seperti kebiasaan

masyarakat pedesaaan, masyarakat Bima masih menjunjung tinggi nilai

88Tati 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.

89Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
107.
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kebersamaan, sehinga berkembang sangat baik hinga sekarang ini. Mbolo weki

sudah wadah untuk saling bergantung dan saling menguntungkan (simbiosis

mutualisme). Karena pada dasarnya orang yang menghadiri mbolo weki, akan

mengharapkan hal yang sama ketika mereka mengadakan mbolo weki.

Sumbangan dalam mbolo weki,merupakan suatu bentuk aktivitas tolong

menolong berupa uang dan maupun benda lainya, kepada keluarga yang memiliki

hajatan. Sehingga menjadi sebuah sistem yang sangat kuat dan memiliki tiga

kewajiban, yakni memberi, menerima dan membayar kembali. Mbolo weki sudah

menjadi kebiasaan turun temurun dan mejadi kebiasaan yang sudah

terinternalisasi dengan baik semenjak mereka masih kecil. Kebiasaan ini sudah

mengakar dan mejadi suatu keharusan untuk dilaksanakan dengan segala upaya.

Dengan sendirinya masyarakat yang berada dalam suatu kelompok, yang menjadi

pelaku dalam tradisi ini, menjadi terikat dan tidak keluar lagi.

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,

dalam tradisi mbolo weki mengajarkan hal yang demikian, yaitu melakukan

musyawarah atau membantu apabila ada seseorang memerlukan bantuan dari

masyarakat lainnya, serta pentingnya hidup dalam masyarakat yang rukun, sabar,

saling memaafkan, bekerja sama, serta meningkatkan ikatan kekerabatan.

Dalam pelaksanaan tradisi mbolo weki juga harus memililki ikatan

solidaritas yang tinggi. Solidaritas adalah rasa simpati untuk mencapai

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

kekurangan dan kelebilahan, dari sinilah muncul yang namanya saling

membutuhkan/hubungan timbal balik dengan saling tolong-menolong.

Pelaksanaan mbolo weki dewasa ini, selain sebagai ajang untuk tolong menolong,
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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.

3. Pelaksanaan Mbolo Weki

Meski belum ada sumber yang jelas dan valid yang menerangkan asal

muasal tradisi mbolo weki dan kapan pertama kali dilaksanakan. Menurut

pendapat beberapa sesepuh atau orang tua di suku Mbojo, mbolo weki sudah

dilaksanakan secara turun-temurun sejak lama buyut-buyut terdahulu. 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.

Pelaksanaan mbolo weki dimulai dari pemberitahuan kepada warga, baik

dalam kampung maupun diluar kampung. Untuk warga dalam kampung, pihak

keluarga yang berhajat menyampaikan informasi secara langsung atau bertatap

muka dengan mendatangi secara langsung rumah keluarga dan masyarakat atau

biasannya untuk memberitahukan masyarakat bahwa terdapat acara mbolo weki

pihak keluarga ataupun pemerintah setempat memanfaatkan toa masjid untuk

mengumumkan siapa keluarga yang mempunyai hajatan, dimana dan kapan acara

berlangsung. Sedangkan pemberitahuan diluar kampung, yaitu melalui pembagian

undangan. Dalam hal ini, yang masyarakat diluar kampung hanya orang-orang

tertentu saja.

Pelaksanaan mbolo weki pada umumnya dilaksanakan setelah salat isya

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

keluarga yang berhajat biasanya menyediakan kebutuhan guna melancarkan dan

memeriahkan jalanya acara seperti konsumsi. Adapun yang dimaksud konsumsi
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disini adalah jajanan yang biasanya berupa makanan tradisional dengan

mengunakan alat tare (talam) dan minuman berupa the dan kopi, selanjutnya

disuguhkan kepada tamu undangan yang menghadiri acara mbolo weki. Selain

konsumsi, keluarga berhajat juga menyediakan tenda dan kursi untuk tamu.

Proses selanjutnya adalah dengan membahas piti kampula, yakni

kumpulan uang sumbangan dari keluarga dan masyarakat setempat yang sifatnya

bergilir. Sumbangan tersebut akan dikumpulkan kepada orang-orang yang sudah

ditentukan sebelumnya oleh keluarga berhajat. Ketika masyarakat datang, secara

inisiatif mereka langsung memberikan uang tersebut kepada orang-orang yang

ditentukan oleh keluarga berhajat, berdasarkan tempat tinggal atau di RT mana

masyarakat tersebut tingal. Orang yang menerima uang tersebut akan mencatat

nominal uang yang diberikan dalam satu buku, untuk kemudian diberikan lagi

kepada keluarga yang berhajat.

Pengumpulan uang tersebut bisa dikumpulkan pada saat acara berlangsung

atau bisa juga menyerahkan langsung kepada kelarga yang berhajat kapan saja,

jika tidak sempat hadir pada saat acara.

Dalam acara pernikahan, proses selanjutnya yakni dengan membentuk

panitia pernikahan. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa bagian yakni penasehat,

ketua, sekertaris dan bidang-bidang. Khusus bagian bidang-bidang biasanya

terbagi menjadi 5 bidang, yaitu parenta(orang yang mengetahui semua mengenai

masalah apa saja yang kurang pada saat acara pernikahan berlangsung), bidang

penerima tamu, bidang perlengkapan/ sound sistem, bidang dapur/ konsumsi dan

bidang acara. Selain keluarga, yang menjadi panitia dalam suatu pernikahan

adalah masyarakat setempat yang dianggap mampun menjalankan tugas tersebut

dengan baik.
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Setelah selesai membahas terkait dengan pembentukan panitia pernikahan,

semua warga yang hadir harus sama-sama kancihi fiki ro kananu ka sabua ade ro

loko(menyelaraskan pikiran dan renungan, menyatuakn hati dan rasa) agar sesuatu

yang dibahas dalam acara mbolo weki tersebut 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 panitian

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

renungkan, menyatukan hati dan rasa).90

Walaupun sekarang pelaksaan 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 tentunya. Meski demikian, mbolo weki masih

menjadi salah tradisi yang mampu menjadi wadah silaturahmi bagi masyarakat

Bima hingga sekarang.

D. Kerangka Konseptual

Mbolo weki merupakan salah satu tradsi yang masih dilaksanakan dan

terus dilestarikan sampai sekarang. Hal yang mendasari mbolo weki masih eksis

sampai sekarang, karena mbolo weki memiliki banyak manfaat memberikan

dampak positif bagi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bima. Dalam penelitian

90 M. Tahir, “Makna Tindakan-tindakan dalam Mbolo Weki Prosesi Pernikahan Tradisi
Masyarakat Bima”. Pendidikan Mandala 4, N0. 5 (2019), h. 119-120.
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ini, peneliti barusaha memandang tradisi mbolo weki dari sudut pandang nilai-nilai

pendidikan Islam. Berikut bagan mengenai kerangka konseptual penelitian ini:

MBOLO WEKI

NILAI NILAI PENDIDIKAN
ISLAM

RELIGIUS SOSIAL



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif

deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai

fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah

(natural setting) dari objek penelitian, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan

yang mengandalkan data dari kondisi objektif yang terjadi di lapangan atau lokasi

penelitian.1

Berdasarkan pandangan di atas, maka dalam penelitian ini berusaha untuk

menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang

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

yang berhubungan langsung dengan nilai-nilai pendidikan Islam pada pelaksanaan

mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Desa Darussalam

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Alasan calon peneliti mengambil lokasi penelitia

di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima karena beberapa

pertimbangan, antara lain:

1M. Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek (Cet. I; Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002), h. 59.
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a. Tradisi mbolo weki adalah tradisi turun temurun yang masih dilestarikan hingga

sekarang oleh masyarakat Bima, termasuk di Desa Darussalam Kecamatan Bolo,

sehingga calon peneliti menganggap bahwa pemilihan lokasi sudah tepat.

b. Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah tempat calon peneliti

dilahirkan dan dibesarkan, sehingga calon peneliti banyak mengetahui kondisi

geografis, keadaan sosial kultural dan kondisi psikologi masyarakat Desa

Darussalam. 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 berlagsung hingga sekarang dan calon peneliti

sering meyaksikan dan mengikutinya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan

fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mempelajari dan

memahami nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi mbolo weki di Desa Darussalam

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan mengumpulkan data melalui observasi,

wawancara dan dokumen.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, sehubungan dengan tema besar penelitian ini adalah

nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi mbolo weki, maka yang diambil sebagai
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informan penelitian ini yaitu tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa

Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi: pertama, kajian kepustakaan

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

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

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

dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada

relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun

yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Obeservasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang

tampak pada obyek penelitian.2 Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan

bahwa, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara  yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan.3Jenis observasi dalam penelitian ini menggunakan

observasi partisipatif. Artinya, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

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

3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D(Bandung: Al-Fabeta, 2014),h.
203.
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Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh

sumber data dan ikut merasakan suka dukanya.4

Dari segi instrumentasi, peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur.

Artinya, dalam melakukan observasi, peneliti tidak menggunakan instrument yang

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

2. Wawancara.

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara bertanya langsung kepada responden.6 Wawancara digunakan sebagai

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data melalui komunikasi secara

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

Teknik wawancara ini yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur.

Dalam penelitian, teknik wawancara yang digunakan adalah teknik

wawancara semiterstruktur. Teknik wawancara semiterstruktur (semistructure

interview) akan peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data

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

Pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

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

harian, sejarah kehidupan, cerita, peraturan, kebijakan, dokumen berbentuk gambar

misalanya foto, gambar hidup.7

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

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

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

7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 329.
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Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat

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

di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin

kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang

telah ada.8

Calon peneliti akan menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi yakni

penulis melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa dokumen dan foto

serta menguraikan dengan arah penelitan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif, yang menjadi alat atau instrumen

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

berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat

kesimpulan atas temuannya.9

Dalam penelitian ini, instrument penunjang yang digunakan antara lain:

1. Pedoman Wawancara.

Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai

subjek penelitian untuk menggali sebanyak banyaknya tentang apa, mengapa dan

bagaimana tentang masalah yang diberikan oleh peneliti. Pedoman ini merupakan

garis besar pertanyaan pertanyaan yang akan diberikan peneliti kepada subjek

penelitian.

8Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 83.

9Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 59-60.
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2. Daftar Ceklist Dokumentasi

Daftar ceklist dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk

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

transkip wawancara.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah

serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan

sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang masalah yang diteliti

dan diolah secara kualitatif deskriptif.10

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data berdasarkan

teori menurut Miles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi data (data reduction)

Yang dimaksudkan dengan mereduksi data berarti merangkum, memilih dan

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

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

yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan

mencarinya bila diperlukan.11

b. Penyajian data (data display).

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam

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

10Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2007),h. 246.

11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92.
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antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan

memudahkan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.12

c. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

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

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan

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

konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan

demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan

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

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan

berkembang setelah peneliti berada di lapangan.13

G. Pengujian Keabsahan Data

Willian Wiersma dalam Sugiyono menjelaskan bahwa, trianggulasi dalam

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber,

trianggulasi teknik dan trianggulasi waktu.14 Untuk menguji keabsahan data pada

12Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92.

13Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 99.

14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, h. 368.
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penelitian ini, peneliti menggunakan perpanjangan pemgamatan, meningkatkan

ketekunan dan triangulasi:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan,

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber yang pernah ditemui

maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti

dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak

lagi), semakin terbuka, saling percaya sehingga tidak ada informasi yang

disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk rapport, maka akan terjadi kewajaran dalam

penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi menggnggu perilaku yang dipelajari.

Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat bergantung

pada kedalam, keluasan dan kepastian data. Kedalama artinya peneliti ingin menggali

data sampai pada tingkat makna. Makna artinya data dibalik yang nampak. Nampak

artinya seseorang yang menangis bukan karena bersedih, tetapi boleh jadi menangis

karena sedang berbahagia. Keluasan artinya banyak atau sedikitnya data yang

didapat. Kepatian data artinya data yang didapat sesuai dengan apa yang terjadi.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data, sebaiknya

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

setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak.15

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih

mendalam dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan

15Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 122-123.
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meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali

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

meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat

dan sistematis tentang yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara

membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

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

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

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

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data

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

terdapat beberapa triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

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

menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan

dan pengujian yang telah diperoleh dilakukan kebawahan yang dipimpin, ke atasan

yang menugasi dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerja sama. Dari data

ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif,

tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan mana

pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik dari ketiga sumber tersebut. Data

16Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 124-125.
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yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chek) dengan sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

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

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

kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan

data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber

data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang benar.

Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan

dengan menggunakan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih

segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid dan kredibel.

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau dengan teknik lainnya

dalam waktu dan situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda,

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim

peneliti lain yang diberi tugas mengumpulakan data.17

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

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Desa Darussalam adalah merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bolo

Kabupaten Bima yang terletak di ujung timur wilayah Kecamatan Bolo. Desa

Darussalam berdiri pada tahun 2011 dan merupakan hasil pemekaran dari Desa induk

yaitu Desa Bontokape. Terbentuknya Desa Darussalam bermula dari ide pemekaran

yang muncul dari ide anggota BPD desa Bontokape yang berasal dari Dusun Pali,

Daru, dan Guda yang menjadi anggota BPD periode I. Ide tersebut dicetuskan saat

silaturahmi antara anggota BPD Desa Bontokape dengan Masyarakat dan tokoh yang

ada di wilayah Dusun Pali, Daru, dan Guda. Pertemuan tersebut berlangsung pada

tahun 2003 di Masjid Darussalam Dusun Daru. Adapun anggota BPD periode I yaitu:

Iye Tahar Alhabsyi, Salman Farid SE, Arahman H Emon, Abdollah Hasan dan Juraid

Ishaka. Selanjutnya ide pemekaran dilanjutkan dan digiatkan lagi oleh anggota BPD

Desa Bontokape periode ke II, yaitu: Umar H. Yakub SE, Abdollah Mansyur dan

Irfan Yusuf.

Berkat kerja keras seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat akhirnya

pemerintah Kabupaten Bima dan DPRD Kabupaten Bima menyetujui pemekaran

Desa Darussalam pada Tahun 2011, dengan menunjuk bapak Sahrul S.Sos sebagai

penjabat kepala Desa Darussalam. Pada hari kamis tanggal 17 Juli Tahun 2012, Desa

Darussalam mengadakan pemilihan kepala Desa periode 2012-2018 bertempat di

Paruga Na’e Woha.
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d. Kondisi umum geografi

Desa Darussalam merupakan salah satu Desa dari 14 (empat belas) Desa yang

ada di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan luas wilayah Ha. Berdasarkan data

perhitungan luas wilayah Desa Darussalam adalah 217,33 Ha, persawahan 98,72 Ha,

(47,49%). Tambak 82,00 Ha, (43,60%), pemukiman 32,04 Ha, (8,04%). Tanah

fasilitas umum (kuburan, masjid, sekolah, kantor) 5,2 Ha, (1,05%), dengan jumlah

penduduk 3059 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.586 orang, perempuan

sebanyak 1.473 orang dan yang memiliki kepala keluarga sebanyak 870 KK. Desa

Darussalam terbagi atas 3 Dusun, 3 RW dan 6 RT, dengan batasan wilayah Desa

Darussalam adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Nggembe

Sebelah Selatan : Desa Sondosia

Sebelah Timur : Teluk Bima

Sebelah Barat : Desa Bontokape.

Berikut tabel jumlah RT, RW dan Dusun di Desa Darussalam

No Desa Darussalam RT RW

1. Dusun Pali 2 1

2. Dusun Daru 2 1

3. Dusun Guda 2 1

Jumlah 6 3

e. Perkembangan, distribusi dan kepadatan penduduk

Jumlah penduduk Desa Darussalam dari tahun ke tahun selalu mengalami

peningkatan. Pada tahun 2013, penduduk Desa Darussalam berjumlah 2763 jiwa,

pada tahun 2014 meningkat menjadi 2812 jiwa dan hingga  pada bulan Oktober tahun
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2015 jumlah penduduk menjadi 2994 jiwa. Sedangkan yang pindah ke tempat lain

dari tahun 2013 – 2015 berjumlah 53 Jiwa. Kepadatan penduduk Desa Darussalam

berada pada Dusun Daru dan Dusun Guda sedangkan kepadatan penduduk terendah

terdapat di Dusun Pali. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Penduduk

(orang)

Tahun (%) Perkembangan

2014 2015

Laki-laki 1488 1586 1,11 16

Perempuan 1369 1408 1,71 17

Jumlah 2857 4002 2,82 33

Jumlah penduduk Desa Darussalam pada tahun 2016 adalah 3112 jiwa, yang

terdiri dari laki-laki 1.698 jiwa dan perempuan 1414 jiwa. Dengan demikian dapat

diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

No Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki-laki 1.698

2. Perempuan 1414

Jumlah 3112

f. Agama dan budaya

Penduduk yang tinggal di Desa Darussalam terdiri dari berbagai suku yaitu:

Bima, Bugis, Makassar, Melayu dan Arab, serta para  pendatang dari daratan pulau

yang lain. Penduduk seluruhnya beragama Islam. Hidup dalam suasana tolong-

menolong dan gotong-royong sudah menjadi ritme kehidupan sehari-hari di

Darussalam. Kebiasaan sosial itu sering disebut Mbolo Weki, yaitu tradisi kumpul

bersama. Nilai-nilai solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat seperti istilah Bar
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yang berarti saling membantu, gotong-royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

tanpa mengharapkan suatu imbalan jasa.

Istilah lain yang diserap dari bahasa Arab dan telah membudaya di Bima

yakni walimah yang artinya sama dengan istilah Bar. Selain itu, terdapat istilah

Lamba Angi yang bermakna saling mengunjungi dalam rangka memupuk silaturahmi

dan istilah kaco’iyang berarti saling dengar dan saling menghormati satu sama lain.

Keyakinan terhadap adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

Desa Darussalam sangat dihormati dan dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai

agama. Jumlah penduduk menurut tabel, yaitu:

No Agama Jumlah Presentasi

1. Islam 3.112 100%

2. Kristen -- --

3. Katolik -- --

4. Hindu -- --

5. Budha -- --

g. Pendidikan

Angka partisipasi sekolah di Desa Darussalam untuk kelompok umur 7-12

tahun cukup tinggi, yakni sebesar 562 jiwa. Hal ini berarti bahwa 562 jiwa dari

seluruh penduduk usia 7-12 tahun di Desa Darussalam masih bersekolah. Hal yang

sama juga terdapat pada APS untuk usia sekolah 13-15 tahun. Pada kelompok usia

ini, sebanyak 135 jiwa penduduknya masih bersekolah. Kedua angka ini

menunjukkan bahwa program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan

pemerintah cukup berhasil.
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Angka partisipasi sekolah kelompok umur16-18 tahun 96 jiwa, kelompok ini

merupakan kelompok usia memasuki jenjang SMU. Angka ini dapat dikatakan cukup

baik. Pada kelompok 19-24 tahun angka partisipasi hanya sebesar 82 jiwa. Hal ini

menunjukkan masih minimnya mahasiswa/mahasiswi yang ingin kuliah baik di

Kampus yang ada diKabupaten Bima maupun di luar Kabupaten.

Kondisi dan ketersediaan fasilitas pendidikan pada suatu wilayah merupakan

salah satu indikator kemajuan pembangunan. Desa Darussalam memiliki sarana

pendidikan yang tersebar pada tingkat SD/sederajat dan SMP/sederajat dengan

jumlah fasilitas sarana pendidikan dan tenaga guru yang cukup memadai.

h. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja di atas 15 Tahun yang sedang bekerja tercatat sebesar

2098 atau 92%, dimana 632 jiwa bekerja di perkotaan dan 840 jiwa bekerja Daerah

pedesaan. Penduduk yang menganggur secara keseluruhan tercatat sebesar 457 jiwa

atau 44,28% laki-laki yang bekerja tercatat sebanyak 1.223 jiwa, pengangguran

sebanyak 250 jiwa dan 430 jiwa, mengurus rumah tangga sebesar 613 jiwa dan yang

lainnya 200 jiwa. Sementara perempuan yang bekerja sebanyak 400 jiwa.

i. Kemiskinan

Jumlah rumah tangga yang miskin paa tahun 2014 tercatat sebesar 205 masa

rumah tangga yanng tersebar dibeberapa Dusun. Dusun pali 43 rumah tangga, dusun

Daru 87 rumah tangga, dan dusun Guda 75 rumah tangga.

1. Bentuk Pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo

Kabupaten Bima

Pada bagian ini, peneliti akan mendeskripsikan, serta mengelompokan

pembahasan agar lebih jelas dan terarah supaya memberikan kemudahan bagi
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pembaca. Artinya dalam hal ini, peneliti ingin mendeskripsikan hal-hal apa saja yang

dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dan mengelompokannya ke dalam beberapa tahap,

yaknipada tahap persiapan dan saat pelaksanaan acara mbolo weki.

Sebelum lebih jauh membahas bentuk pelaksanaan mbolo weki di Desa

Darussalam, perlu peneliti tegaskan kembali bahwa, pelaksanaan mbolo weki 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 menyelenggrakan mbolo weki.

Pelaksaan 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 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
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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

Darussalam, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Darussalam, beliau

mengatakan:
Jika berbicara tentang perbedaan sudah pasti ada perbedaannya. Bukan hanya
mbolo weki saja. Dulu kalau ada hajatan, baik itu pernikahan, khitanan,
maulid Nabi Muahammad 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. Untuk memberitahukan bahwa
ada hajatan, biasanya menggunakan toa masjid.Oleh karena sudah menjadi
kebiasaan juga didorong oleh inisiatif, dengan sendirinya masyarakat
berkumpul, komunikasi antara warga semakin bagus. Kalau sekarang dengan
kemajuan teknologi menjadi serba instan dan mudah untuk dilakukan, tanpa
membutuhkan tenaga orang banyak.1

Wawancara peneliti dengan staf Desa Darussalam, beliau mengatakan:
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, sekarangkan sudah pake toa masjid. Selain itu,
yang paling bagus menurut saya yaitu, peran pemerintah yang cukup peka,
menangkap setiap aspirasi ataupun kendala yang dialami oleh masyarakat
Darusssalam. Terutama dalam membuat keputusan terkait mbolo weki. Semua
sudah diatur sedemikian rupa supaya berbagai hajatan yang dilakukan dapat
berjalan dengan baik.2

Pernyataan Kepala Desa dan Staf Desa Darussalam, juga didukung oleh

pernyataan tokoh masyarakat, hasil wawancara peneliti dengan beliau, mengatakan:
Mbolo weki sekarang sekarang dengan dulu pasti berbeda, terutama dalam
hal-hal teknisnya. Menurut saya itu wajar-wajar saja, karena rentan waktu

1A. Rahman (50 Tahun), Kepala Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam 25
Desesmber 2021.

2Akli (62 Tahun), Tokoh Agama Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam 19
Desember 2021.
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mengharuskan kegiatan masyarakat berubah dan berkembang sesuai
kebutuhan, selama itu masih positif, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Dulu
untuk kayu bakar saja, dicari sama-sama, bisa kayu yang hanyut pinggir
pantai, di gunung dan sebaginya. Kalau sekarang sudah pakai kompor gas dan
masih banyak lagi perubahan lainnya. Perbedaan itu tidak menjadi masalah
yang berarti. Walaupun berbeda tapi tetap pada makna dan tujuan yang sama
yaitu musyawarah dan saling membantu antar masyarakat.3

saya bukan asli Desa Darussalam, saya lahir dan besar di Kecamatan Wera,
sehingga praktek mbolo weki yang ada di Desa Darussalam pada jaman dulu
saya tidak tau persisnya bagaiamana pelaksanaannya. Tetapi secara umum
mbolo weki dulu dengan sekarang terdapat perbedaan, kalau dulu keluarga
berhajat lebih banyak memerlukan bantuan orang sekitar, baik tenaga, kursi,
perlengkapan dapur dan yang lainnya. Kalau untuk kaum laki-laki tenaganya
dibutuhkan untuk membuat tenda, angkat beberapa perlengakapan yang berat.
Sedangkan kaum Ibu-ibu biasanya membantu keluarga berhajat untuk
membuat kue. Kalau sekarang tenda sudah ada di kantor Desa, , dan kue bisa
sebagian dibeli sebagian bisa dibuat sendiri. Yang  paling bagus menurut
saya, untuk mengundang tamu,keluarga yang berhajat mengutus orang untuk
langsung mendatangi rumah kerumah, sehingga terkesan lebih sopan, kalau
sekarang tinggal komunikasi dengan pengurus masjid dan mushola yang ada
di Desa Darussalam, sehingga pengurus bisa pake toa masjid untuk
mengumumkan pelaksanaan mbolo weki.4

Keterangan beberapa narasumber diatas, memberikan gambaran bahwa mbolo

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

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

terlihat perbedaanya adalah, kurangnya antusias dan motivasi masyarakat untuk turut

andil dalam membantu persiapan acara-acara atau hajatan (rawi rasa) yang

dilaksanakan di Desa Darussalam. Walaupun diantara perubahan tersebut dirasa

memberikan dampak negatif bagi kehangatan beremasyarakat, paling tidak poin

positif yang bisa kita ambil adalah, mbolo weki di Desa Darussalam berkembang

3Iye Tahar al-Habsy (49 Tahun), Staf Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam 25
Desember 2021.

4Juraid (56 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 28
Desember 2021.
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mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Perubahan tersebut dianggap sebuah

keharusan agar mboloweki bisa terus eksis menyesuaikan dengan jaman sekarang dan

agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa mbolo weki di Desa

Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dilaksanakan dua kali sepekan dan

dilaksanakan pada malam hari, yakni Rabu malam dan Sabtu malam. Waktu

pelaksaan acara adalah selesai salat Isya, bertempat di halaman ataupun sekitar rumah

pihak yang berhajat. Mbolo weki di Desa Darussalam diadakan hanya untuk hajatan

pernikahan dan khitanan. Ketika acara berlangsung, antusias masyarakat Darussalam

mengahadiri mbolo weki sangat bagus. Terlihat banyak Bapak-bapak yang

mengahadiri, 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 Darusslam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Pemerintah Desa

Darussalam, beliau mengatakan:
Kalau dulu mbolo weki di Desa Darussalam terbagi menjadi dua macam,
yakni mbolo umum dan mbolo keluarga, tetapi sekarang sudah di sepakati
bahwa mbolo weki di Desa Darussalam 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 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
dan dilaksanakan dua kali dalam satu pekan. Mengenai berapa kali mbolo
weki diadakan dalam sepekan Mbolo weki di Desa Darussalam, awalnya
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dilakukan satu kali dalam sepekan, oleh karena banyaknya kegiatan
kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darussalam, sehingga
masyarakat mendesak pemerintah Desa untuk mencari solusi. Akhirnya
pemerintah Desa Darussalam menyepakati mbolo weki di adakan dua kali
sepekan, yakni malam kamis dan minggu, dimana acara dilakukan di rumah
yang berhajat. Sempat ada mbolo keluarga dulu, tapi sudah diserentakan
menjadi mbolo umum saja.5

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

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

mbolo umu dan mbolo keluarga. Kedua mbolo tersebut berbeda, perbedaan terletak

pada skala dan pelaksanaannya. Kalau mbolo umum, melibatkkan masyarakat dalam

satu Desa secara keseluruhan, sedangkan mbolokeluarga hanya melibatkan kerabat-

kerabat keluarga yang berhajat dan orang tertentu saja. Untuk mengundang tamu,

mbolo keluarga memakai undangan yang di cetak dan dibagikan ke rumah tamu yang

hendak di undang, sedangkan mbolo umum memanfaatkan fasilitas toa masjid untuk

menggundang tamu. Selain itu, waktu pelaksanaan mbolo dalam sepekan, dilakukan

dua kali, yakni Rabu malam dan Sabtu malam. Hal ini didasari oleh banyaknya

kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh warga Desa Darussalam,

menyebabkan banyaknya antrian.

Adapun tahap-tahap mbolo weki di Desa Darusssalam, terdiri dari tiga

tahapan, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan:

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 mapun khitanan. Tahap persiapan yang

5A. Rahman (50 Tahun), Kepala Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalm, 25
Desesmber 2021
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dimaksud disini adalah, hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darussalam,

khususnya keluarga yang berhajat, ataupun masyarakat Darussalam sebelum

melaksanakan mbolo weki. Diantaranya yaitu menyediakan perlengkapan yang

dibutuhkan, serta hal-hal apa saja yang dilakukan oleh keluarga yang berhajat,

maupun pihak terkait, untuk terselenggaranya mbolo weki di Desa Darussalam

Kecamatan Bolo 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

Darussalam. 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 staf Desa Darussalam,

beliau mengatakan bahwa:
Memang untuk melaksanakan mbolo weki, masyarakat Desa Darussalam
harus melapor ke Desa supaya didata, karena memang yang menentukan
waktu penetapan mbolo weki itu adalah pemerintah Desa. Kalau dulu
perwakilan keluarga yang langsung datang ke Kantor Desa Darussalam untuk
mendaftar. Sekarang pihak keluarga hanya melapor kepada Kepala Dusun
masing-masing, nanti Kepala Dusunnya yang melapor ke staf Desa
Darussalam untuk kemudian ditentukan jadwalnya. Mengenai berapa lama
keluarga menunggu waktu pelaksanaanya, tergantung dari banyaknya antrian,
kalau banyak yang ingin mengadakan hajatan, seperti pasca lebaran, semakin
lama juga menunggu. 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
jadwak terlebih dahulu.Tapi umumnya, pemerintah Desa akan
memprioritaskan hajatan pernikahan daripada khitanan. Jika jadwalnya sudah
ditetapkan nanti akan di umumkan melalui toa masjid maupun musala yang
ada di Desa Darussalam. Alhamdulillah kegiatan kemasyarakatan sejauh ini
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berjalan dengan baik, termasuk mbolo weki. Kalaupun ada kendala, tidak
menjadi masalah yang berarti.6

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, beliau

mengatakan:
Tahap pertahama yang harus masyarakat Darussalam 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
Darussalam.7

Untuk mendapatkan data terkait hal ini, peneliti juga melakukan wawancara

dengan beberapa masyarakat yang beberap 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 Darussalam yang hendak melaksanakan mbolo weki.
Untuk jadwal tergantung antrian di buku agenda tersebut, kalau cepat kita
melapor, semakin cepat kita mendapatkan giliran. Kemarin saya suruh adik
saya untuk kerumah kepala Dusun untuk melapor. Sangat penting untuk
melapor terlebih dahulu, supaya resmi dan terdaftar.8

Betul saya melapor kepada Kepala Dusun 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 untuk mbolo weki. Setelah menunggu beberapa hari pihak
Desa akan mengabarkan kapan jadwal yang saya dapat.9

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
mencatat nama keluarga berhajat di kantor Desa, supaya nanti pihak

6A. Rahman (50 Tahun), Kepala Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 25
Desesmber 2021.

7Amirullah (26 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam,
28 Desember 2021.

8Sya’ban Fitra (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalm, 2 Januari
2022.

9A. Rahman (58 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 2 Januari
2022.



79

Pemerintah Desa yang menetukan dan memberitahukan waktu
pelaksanaannya.10

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.11

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 Darussalam untuk mendaftar.12

Dari keterangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, tahap paling awal

jika hendak melaksanakan mbolo weki adalah melapor ke Pemerintah Desa

Darussalam, yakni bisa melalui ketua RT, Kepala Dusun, atau langsung ke Kantor

Desa Darussalam. Selain untuk mengontrol dan menata hajatan masyarakat (rawi

rasa) Desa Darussalam. Langkah ini diambil oleh Pemerintah Desa Darussalam

sebagai inisiatif untuk menghindari konflik antar individu, atau keluarga di Desa

Darussalam terkait penetapan jadwal mbolo weki. Artinya bahwa, penetuan jadwal

mbolo weki, tergantung pada urutan antrian atau cepat atau tidaknya keluarga melapor

ke Ketua RT, Kepala Dusun, atau mendaftar langsung ke Kantor Desa.

2) Meyediakan 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.  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,

10Jainuddin (29 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam,2 Januari
2022.

11Yanto (24 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 3 Januari 2022.

12A. Rahman (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 1 Januari
2022.
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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.

Mengenai perlengkapan dan konsumsi, peneliti melakukan wawancara dengan

Kepala Desa Darussalam, beliau mengatakan:
Kurang lebih dua tahun terakhir ini, Desa Darussalam sudah menyediakan
tenda 4 lokal dengan kursi 100 buah hampir di berbagai Desa sudah disiapkan
tenda dan kursi. Sebagian kursi kami dapatkan dari hasil sumbangan Bupati
Bima sebagian lagi kami beli. Mengingat banyaknya hajatan atau kegiatan
lainnya yang menbutuhkan tenda dan kursi, jadi itu sangat membantu, baik itu
untuk warga Desa Darussalam, maupun pemerintah Desa itu sendiri. Tapi
untuk sekarang, kondisi kursi yang ada di Kantor Desa banyak yang sudah
rusak, karena sudah laa dipakai. Jadi untuk warga Darussalam yang ingin
melakukan hajatan untuk bisa bersabar (kalembo ade) menyewa kursi untuk
menutupi kekurangan kursi. Untuk warga yang ingin meminjam tenda atau
kursi, bisa hubungi pak Burhan. Beliau kami amanahkan untuk hal itu.13

Keterangan dari kepala Desa, juga di dukung oleh hasil wawancara peneliti

dengan Staf Desa, beliau mengatakan:
Pemerintah Desa Darussalam berusaha memberikan kontribusi bagi kegiatan-
kegiatan warga Darussalam, khusus untuk mbolo weki, pemerintah Desa
sudah menyiapkan kursi dan tenda. Karena memang ada anggaran yang
diberikan oleh pemerintah pusat, jadi pemerintah Desa Darussalam harus

13A. Rahman (50 Tahun), Kepala Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 25
Desesmber 2021.
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menyediakan keperluan-keperluan secara umum, yang menunjang kegiatan
kemasyarakatan, bahkan untuk pembentukan panitia, penulisan undangan
pemerintah Desa juga menfasilitasi warganya melalui Kepala Dusun dan
Ketua RT di masing-masing wilayahnya.14

Keterangan dari Kepala Desa di atas, didukung oleh hasil wawancara Peneliti

dengan Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan:
Bahwa untuk mendapatkan perlengkapan, keluarga berhajat bisa menyewa
beberap keperluanya di tempat sewa. Seperti kursi, sound system, atau bahkan
tenda sekalipun jika masih dirasa kurang untuk hajatan mbolo weki. Kalau
untuk konsumsi, biasanya warga Darussalam membuatnya sendiri, biasanya
Ibu-ibu di Darussalam berkumpul di rumah keluarga berhajat untuk
membantu membuat kue-kue atau kopi dan teh. Menurut saya itu bagus
sekali, karena disamping membantu keluarga berhajat, hajatan tersebut
sekaligus menjadi wafah untuk menjalin keakraban diantara warga Desa
Darussalam, termasuk Ibu-ibu.15

Kalau perlengkapan dari Pemerintah Desa itu ada kursi dan Tenda, walaupun
masyarakat bisa meminjamnya jika ada hajatan, tetapi ada semacam uang
perawatan dan juga untuk pembeli kopi orang-orang yang membantu untuk
pasanag tenda, tidak ada standar nominal, hanya seikhlasnya dari keluarga
berhajat. Cukup membantu kalau menurut saya, dari pada harus pinjam lagi di
tempat lain, biayanya lebih mahal. Untuk makanan atau kue itu tidak terlalu
masalah. Yang penting kue untuk para tamu apapun jenisnya, dan yang paling
penting itu kopi dan rokoknya. Karena kebanyakan yang datang ke hajatan
adalah para bapak-bapak.16

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal ini, peneliti telah melakukan

wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Darussalam:
Mengenai perlengkapan seperti Tenda dan kursi, sudah ada di Kantor Desa,
tinggal kita pinjam kepada pak Burhan, karena beliau yang diamanatkan oleh
pemerintah Desa sebagai penanggung jawab kalau ada warga yang ingin
pinjam tenda, kemarin kami kasi uang Rp. 50.000 untuk ongkosnya. Menurut
saya itu sangat membantu, karena itukan tenda jadi, tinggal dipasang saja.
Selain itu yang paling penting yang kita harus siapkan adalah buku untuk

14Iye Tahar al-Habsy (49 Tahun), Staf Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 25
Desember 2021.

15Juraid (56 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 28
Desember 2021.

16Amirullah (26 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Darussalam, Wawancara, Desa
Darussalam, 28 Desember 2021
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mencatat nama-nama yang menyumbang dan nominal uang yang mereka
sumbang. Kalau untuk konsumsi ada yang kami beli ada juga yang kami buat
sendiri dibantu oleh tetangga sekitar, seperti kue bolu, dan seroja.17

Biasanya kalaupun perlengkapan itu yang harus ada adalah tenda, kursi dan
sound system. Itu yang paling penting, kalau sudah ada itu mbolo weki bisa
dilaksanakan. Tenda dan kursi bisa dipinjam, sudah ada di Kantor Desa.
Sound system di sewa biasanya. Kalau jajanan kita bikin sendiri, dibantu oleh
tetangga sekitar.18

Ada tenda dan kursi di kantor Desa, hubungi saja pak Burhan supaya beliau
bisa antarkan ke tempat acara, atau kalau beliau sedang sibuk, kita sendiri
yang ambil di Kantor Desa. Biasanya sehari sebelum acara, kita sudah bisa
ambil tenda dan kursinya, kalau sudah ada tinggal dipasang dan ditata, banyak
anggota (tetangga) yang siap membantu. Jumlah tenda yang ada kalau tidak
salah 4 lokal, kalau kursi sekitar 100 buah. Walaupun ada beberapa kursi
sudah rusak, tapi masih bisa untuk dipakai. Kalau konsumsi, terserah kepada
keluarga berhajat mau menyediakan apa. Kebiasaan warga Darussalam itu
untuk tempat jajan memakai mika atau kotak kue, kemudian dibagikan kepada
tamu yang datang ketika memasang uang kedalam tempat yang sudah
disediakan.19

Untuk keperluan mbolo weki ada beberapa, yakni tenda, kursi, sound system
dan lain-lain. Kalau masalah kue dan kopi itu biasanya urusan kaum
Perempuan. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada tenda dan kursi dari
Pemerintah Desa Darussalam, Saya pinjam disana kemarin melalui pak
Burhan.Untuk sound system saya sewa di tempat bapak Ikhsan, salah satu
warga Darussalam.20

Untuk perlengkapannya, yaitu kursi, tenda, sound system, dan beberapa
perlengkapan tambahan lainnya. Selain tenda, kami sewa semua untuk
keperluan mbolo weki kemarin. 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.21

17Sya’ban Fitra (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 2
Januari 2022.

18Masrun (58 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 2 Januari
2022.

19Jainuddin (29 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam,2 Januari
2022.

20Yanto (24 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 3 Januari 2022.

21A. Rahman (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 1 Januari
2022.
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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. Pemerintah Desa Darussalam

sudah menyediakan tenda dan kursi khusus untuk keperluan acara kemasyarakatan

(rawi rasa) termasuk acara mbolo weki. Untuk perlengakapan lainnya keluarga yang

berhajat yang mempersiapakannya. Menarik untuk dibahas adalah, masih adanya

kebersamaan ditengah-tengah masyarakat Darussalam 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.

3) Menentukan pengisi acara

Tahap terakhir yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh keluarga berhajat,

sebelum acar 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 istrhat sekaligus penutup. Namun ada juga

mbolo weki yang diadakan oleh masyarakat Darussalam mengagendakan ceremah

agama sebagai salah satu rangkaian acara. Tidak jarang pihak pemerintah Desa juga

memanfaatkan acara mbolo weki untuk memberikan informasi atau memberikan

arahan kepada warga Desa Darussalam terkait isu-isu khusus dan dianggap perlu

untuk warga ketahui.



84

Hasil observasi peneliti, juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan

oleh Staf Desa Darussalam, belia mengatakan:
Susunan acara mbolo weki di Desa Darussalam hampir sama dengan Desa-
desa lainnya, antara lain pembukaan oleh MC, pembacaan ayat suci al-Qur’an,
sambutan keluarga, sambutan dari pemerintah Desa, penyampaian acara pasca
mbolo, penutup dan yang terakhir istirahat. Tapi perlu digaris bawahi, tidak
semua acara mbolo weki pemerintah menyampaikan Sesutu, hanya saat-saat
tertentu saja.22

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa

Darussalam, mengatakan:
Kalau yang pembawa acara mbolo weki di Desa Darussalam harus kepala
Dusun, tinggal pengisi acara yang lain saya cari. Berhubung di Desa
Darussalam Alhamdulillah banyak qari, jadi kami panggil saja untuk mengaji
pembukaan. Menurut saya, semua yang harus dalam dalam untuk hajatan
mbolo weki, harus dipersiapkan terlebih dahulu, supaya kegiatannya berjalan
dengan baik.23

Pihak keluarga mempersiapkan siapa saja yang pengisi acara. Sebisa mungkin
semua harus dipersiapkan sebelum acara, termasuk pengisi acara itu sendiri.
Seperti mbolo weki pada umumnya, susunan acaranya seperti pembukaan,
pembacaan ayat suci al-Qur’an, sambutan keluarga, sambutan dari pihak
Desa, setelah itu pengumumam hasil uang yang terkumpul dan terakhir
penutup.24

Pihak keluarga yang harus tentukan siapa pengisi acara, supaya nanti pada
saat mbolo weki, tidak ada yang saling tunjuk. Kalau urusan itu, rata-rata
sudah dipersiapkan.25

Pengisi acara memang harus disiapkan oleh keluarga yang punya hajatan, saya
kemarin yang mengaji pembukaan adalah qari dari Desa lain. Selain dari itu
semuanya dari Desa Darussalam. Seperti mbolo weki pada umumnya, Kepala
Dusun yang ambil alih untuk membuka acara, dilanjutkan dengan acara lain

22Iye Tahar al-Habsy (49 Tahun), Staf Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 25
Desember 2021.

23Sya’ban Fitra (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 2
Januari 2022.

24Masrun (58 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 2 Januari
2022.

25Jainuddin (29 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam,2 Januari
2022.
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seperti mengaji, sambutan keluarga dan sambutan Kepala Desa, baru penutup
dan istrahat.26

Untuk menentukan rangkaian acara dan pengisi acara tersebut ya keluarga
berhajat itu sendiri. Terkecuali pembawa acara itu diwajibkan Kepala Dusun
yang menjalankan tugas tersebut.27

Dari keterangan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa, keluarga berhajat harus

menyiapkan terlebih dahulu pengisi acara pelaksanaan mbolo weki, mulai dari

pembawa acara, Qari (yang membacaca al-Qur’an), ceramah, serta orang-orang yang

akan menjamu tamu dalam sesi istrahat. Semua itu harus ditentukan dan dipersiapkan

sebelum acara, setidaknya satu hari sebelum acara, agar ketika acara berlangsung

tidak ada yang saling menunjuk untuk mengisi acara tertentu. Selain itu, acara mbolo

weki juga dijadikan sebagai wadah, bagi Pemerintah Desa Darussalam untuk

menyampaikan informasi atau himbauan tertentu kepada warga Desa Darussalam.

b. Tahap saat pelaksanaan.

Pada bagian ini, peneliti berusaha memaparkan kegiatan atau kesibukan apa

saja dilakukan, selama mbolo weki berlangsung di Desa Darussalam, baik itu

kesibukan dari pihak keluarga berhajat maupun dari masyarakat Desa Darussalam

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 mbolo weki dianggap tidak terlaksana

dengan baik.

Selama berada di lokasi penelitian, peneliti sudah melakukan observasi terkait

hal ini, hasilnya peneliti menemukan beberapa informasi:

26Yanto (24 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 3 Januari 2022.

27A. Rahman (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 1 Januari
2022.
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1) Hajatanmbolo weki di Desa Darussalam, dimulai setelah salat Isya, atau

sekitar pukul 20:00 sampai pukul 21:30.

2) Mbolo weki dilakukan di depan atau sekitar rumah dari keluarga berhajat.

3) 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.

4) 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 Darussalam maupun dari pihak lainnya.

5) Jumlah uang yang terkumpul akan diumumkan diakhir acara, atau sementara

acara istrahat berlangsung.

Terkait apa saja aktivitas dan kesibukan ketika acara mbolo weki di Desa

Darussalamberlangsung, peneliti telah melakukan beberapa wawancara dengan

beberapa elemen masyarakat. Hasil wawancara peneliti dengan Staf Desa

Darussalam, beliau menjelaskan:
Setelah salat Isya, masyarakat Darussalam berbondong-bondong untuk datang
ke acara mbolo weki. Biasanya masyarakat khususnya bapak-bapak akansaling
mengajak untuk datang. Setelah itu, tamu yang datang akan menyetor uang
dan dicatat oleh RTmasing-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 Kepala Dusun masing-masing wilayah. Setelah itu
sambutan oleh keluarga berhajat atau yang mewakili sekaligus menyampaikan
rangkaian kegiatan sampai hari-H. Setelah itu sambutan dari Kepala Desa atau
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penyampaian informasi tertentu, do’a dan terakhir penutup yang dirangkaikan
dengan istrahat.28

Selain mewawancarai pihak pemerintah Desa dan bebepara tokoh masyarakat,

peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat Desa Darussalam, beliau mengatakan:
Seperti biasa, dalam pelaksanaan mbolo weki itu, tamu yang datang baik itu
dari warga Desa Darussalam 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. 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 disumbangkan akan sama dengan
jumlah yang kita sumbangkan kepada keluarga tersebut.29

Biasanya mbolo wekidi Desa Darussalam, baik itu hajatan pernikahan maupun
khitanan, itu dilaksanakan setelah salat Isya, 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 setelah
salat isya, 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 Darussalam itu
tidak ditetapkan secara tertulis, namun sudah ada standar yang biasanya
dibawa oleh warga Darussalam yaitu minimal Rp. 20.000. 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.30

28Iye Tahar al-Habsy (49 Tahun), Staf Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 25
Desember 2021.

29Amirullah (26 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Darussalam, Wawancara, Desa
Darussalam, 28 Desember 2021.

30Juraid (56 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 28
Desember 2021.
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Untuk lebih mendalami mengenai hal ini, peneliti telah melakukan wawancara

terhadap beberapa masyarakat Desa Darussalam, 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 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.31

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 rankaian 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.32

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.33

Mengenai hal ini saya tidak terlalu ambil bagian, paling hanya melayani tamu
dan bantu-bantu hal yang lain. Karena memang kemarin orang tua saya yang
lebih sibuk, beliau juga yang memberikan sambutan keluarga. Alhamdulillah

31Sya’ban Fitra (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 2 Januari
2022.

32Jainuddin (29 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam,2 Januari
2022.

33Masrun (58 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 2 Januari
2022.
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semuanya berjalan lancar, karena banyak juga tetangga kerabat yang ambil
bagian dan secara inisiatif untuk membantu.34

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.35

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 kaidah

tajwid yang benar, dan yang mendengarkannya adalah tamu yang datang pada acara

mbolo weki tersebut.

2. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Mbolo Weki di Desa

Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Pada pembahasan ini, peneliti menguraikan tentang nilai pendidikan yang

terkandung pada hajatan mbolo weki. Agar pembahasan lebih mudah dipahami,

peneliti menguraikannya berdasarkan bentuk kegiatan mbolo weki yang dilakukan.

Adapaun nilai pendidikan Islam yang dalam penelitian ini adalah nilai religius dan

nilai sosial. Yang dimaksud dengan nilai pendidikan religius adalah nilai yang terkait

dengan hubungan manusia dengan agama dan ketuhanan, tentunya yang berguna bagi

kemanusiaan dalam konteks kebutuhan dan kerohanian. Nilai sosial yang dimaksud

34A. Rahman (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 1 Januari
2022.

35A. Rahman (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 1 Januari
2022.
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adalah sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi disekitarnya yang ada

hubungannya dengan orang lain, cara berpikir dan hubungan sosial bermasyarakat.

Pelaksanaanmbolo weki di Desa Darussalam, terdapat beberapa aktivitas-

aktivitas yang dinilai berdampak positif dan memberikan maanfaat bagi kehidupan

bermasyarakat Desa Darussalam itu. Hajatan ini tidak monoton dengan aktivitas

menyumbangan sejumlah uang kepada keluarga berhajat saja. Tetapi banyak hal

dilakukan oleh masyarakat Darussalam, yang menunjukan bahwa keakraban antara

warga satu dengan warga lain masih terawat dengan baik. Beberapa dari aktivitas

tersebut, menurut peneliti sejalan dan erat kaitanya dengan nilai-nilai pendidikan

Islam.

Berangkat dari keterangan di atas, agar pembahasan lebih terarah dan lebih

mudah dipahami oleh pembaca, peneliti mengklasifikasikan nilai-nilai pendidikan

Islam dalam pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam ke dalam dua hal, yakni

nilai pendidikan Islam pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan hajatan mbolo

weki. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada hal-hal lain yang disinggung di

luar daripada ke dua hal tersebut, yang tentunya masih berhubungan dengan mbolo

weki.

Namun sebelum itu, peneliti akan menguraikan  hasil wawancara dengan dua

tokoh agama di Desa Darussalam, paling tidak hasil wawancara ini memberikan

gambaran umum mengenai nilai pendidikan Islam apa saja yang terdapat dalam

pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan dua tokoh agama Desa Darussalam:
menurut saya pribadi, makna mbolo weki itu musyawarah antara keluarga
berhajat saja, kerabat dan tokoh yang dianggap penting, untuk mengadakan
sebuah acara atau hajatan. Itu makna dasarnya.Kalau sekarang mbolo weki itu
hanya kegiatan mentumbang dan membantu keluarga yang mengadakan
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hajatan, seperni pernikahan misalnya. Uang tersebut kemudian digunakan
untuk menyokong keluarga berhajat, agar hajatan tersebut terselenggara
dengan lancar tanpa ada kendala biaya lagi. Berbicara tentang nilai pendidikan
Islam dalam pelaksanaan mbolo weki, saya rasa banyak yang bisa diambil
hikmah dan manfaatnya. Seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya
mbolo weki ini masyarakat yang ingin mengadakan hajatan pernikahan akan
mendapatkan bantuan dari segi materi, dari situlah sehinga timbul rasa tolong
menolong dan kepekaan antar warga Darussalam dulu hingga sekarang ini.
Selain itu, adanya mbolo weki menjadi semacam wadah yang efektif bagi
Pemerintah Desa Darussalam, untuk lebih dekat lagi degan warganya. Karena
biasanya akan selalu ada informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa
yang penting untuk diketahui bersama.36

Kalau menurut saya, mbolo weki yang dilaksanakan di Desa Darussalam ini
melewati beberapa proses dan persiapan yang matang, dan disetiap
aktivitasnya memiliki nilai dan keunggulannya tersendiri. Namun secara
umum, mbolo weki ini melatih kepekaan masyarakat terhadap masalah yang
dihadapi oleh msayarakat lain. Karena memang tingkat ekonomi masyarakat
itu berbeda-beda, ada yang ekonomi tinggi, menengah dan rendah. Jadi,
paling tidak dengan menghadiri mbolo weki kita dapat meringankan beban
saudara kita yang akan melaksanakan suatu hajatan. Saya juga melihat,
antusias masyarakat Darussalam dangat bagus dalam menghadiri mbolo weki.
Karena mbolo weki ini seperti sebuah sistem, dan wadah untuk saling
membantu. Jadi ketika kita ingin dibantu, kita juga harus membantu orang
lain. Tidak hanya membantu dalam bentuk uang saja, kita juga membantu
tenaga, ide dan sebagainya.37

Dari hasil wawancara di atas, dapat memberikan gambaran umum tentang

nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam pelaksanaan mbolo weki di Desa

Darusssalam adalah nilai ibadah membantu kelurga berhajat secara finansial, gotong

royong menyiapkan persiapan mbolo weki dan demi kelancaran hajatan, sertanilai

ibadah menjaga hubungan silaturahim antar warga.

36Akli (62 Tahun), Tokoh Agama Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam 19
Desember 2021.

37Yusuf (48 Tahun), Tokoh Agama Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam 18
Desember 2021.



92

a. Tahap persiapan

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam tahap persiapan

pelaksanaan mbolo weki ini, terdapat beberapa tahapan, yakni melapor ke Pemerintah

Desa untuk mendaftar, mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk kebutuhan

mbolo weki serta konsumsi untuk tamu yang datang, dan yang terakhir adalah

menentukan pengisi acara. Sekilas kita melihat bahwa, terdapat proses manajemen

dalam mempersiapkan segala keperluan-keperluan untuk melaksanakan mbolo weki.

Manajemen menjadi hal sangat penting untuk dilakukan jika ingin kegiatan ini

berjalan dengan baik.  Manajemen menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter,

mengemukakan bahwa manajmen melibatkan koordinasi dan mengawasi aktivitas

kerja lainnya sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan efektf dan efisien.38

Kristiawan dkk, mengemukakan hal sama terkai manajemen, menurutnya manajemen

adalah ilmu dan seni dalam mengatur dan mengendalikan, mengomunikasikan dan

memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan

fungsi manajemen (planning, organizing, controlling) agar tercapai tujuan secara

efektif dan efisien.39 Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan

manajemen adalah dabbara (pengaturan).40 Kata ini merupakan devirasi dari kata

dabbara (mengatur), Allah swt., berfirman dalam QS as-Sajadah/32: 5.

يدَُبِّـرُ الأَْمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الأَْرْضِ ثمَُّ يَـعْرجُُ إِليَْهِ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ 
ألَْفَ سَنَةٍ ممَِّا تَـعُدُّونَ 

38Stepphen Robbins P, Mary Coulter, Management (New York: Prentice, 2012), h. 8

39Kristiawan, dkk, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Depublish, 2017), h. 1.

40Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 362.
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Terjemahnya:

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya
dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu Tahun menurut perhitunganmu.41

Kandungan ayat di atas, dapatlah diketahui bahwa Allah swt., adalah pengatur

alam (al-Mudabbir). Namun karena manusia yang diciptakan Allah swt., telah

dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka harus mengatur dan mengelola bumi

dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Dengan

memahami ayat, penting bagi kita sebagai manusia, lebih-lebih sebagai umat Islam,

sebelum menyelenggrakan sesuatu seperti pelaksanaan mbolo weki¸agar

merencanakan dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Selain poin manajemen diatas, dalam tahap persiapan mbolo weki di Desa

Darussalam terdapat hal menarik untuk dibahas, yakni cara berkomunikasi dengan

baik dan sopan. Komunikasi ini digunakan pihak keluarga untuk mengundang

masyarakat Darussalam agar datang ke acara ini. Sebelumya peneliti sudah

menguraikan perihal cara keluarga yang berhajat untuk mengundang warga:

1) Secara khusus, yakni dengan mendatangi rumah-rumah kelurga, kerabat, serta

tetangga di sekitar rumah keluarga berhajat yang dianggap dekat. Selain untuk

mengundang, tujuan dari cara ini adalah mengedepankan etika, kesopanan dan

rasa solidaritas antar keluarga, kerabat dan tetangga. Dampak positif yang

didapatkan oleh keluarga berhajat dari cara ini, adalah tetangga, kerabat dan

keluarga akan turut ambil bagian dan membantu demi kelancaran acara

hajatan pernikahan dan khitanan.

41Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
415.
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2) Secara umum, yakni dengan memanfaatkan fasilitas toa masjid dan musala.

Cara ini berbeda dengan cara sebelumya dari segi jangkauan. Kalau cara

pertama untuk mengundang keluarga, kerabat dan tetangga sekitar, cara yang

ke dua ini untuk mengundang warga Darussalam secara keseluruhan dan

sekitarnya. Bisanya yang akan mengumumkan hajatan ini di masjid dan

musala adalah ketua rt maupun kepala Dusun dari masing-masing wilayah di

Desa Darussalam.

Dari cara keluarga berhajat untuk mengundang masyarakat Darussalam untuk

menghadiri acara mbolo weki tersebut. Paling tidak, poin yang dapat kita ambil

adalah cara berkomunikasi yang Qaulan Baligha (berbekas pada jiwa), yakni tepat

sasaran, komunikatif, to the point, dan mudah dimengerti. Seperti Firman Allah swt.,

dalam QS an-Nisa/4:63.

هُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لهَمُْ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَـعْلَمُ اللَّهُ مَا فيِ قُـلُوِِمْ فَأَعْرِضْ عَنـْ
فيِ أنَْـفُسِهِمْ قـَوْلاً بلَِيغًا

Terjemahnya:

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati
mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka. Dan berilah mereka
pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas di jiwa.42

Terdapat banyak tafsiran darai para muffasir mengenai makna ayat ini. Ayat

ini berbicara sekaligus mengajarkan kepada manusia tentang etika berkomunikasi.

Karena hanya manusia yang Allah bekali dengan akal pikiran, sehingga dengan dapat

membedakan dan memilih kata yang baik untuk berkomunikasi. Kata baligha terdiri

dari huruf Ba, Lam dan Ghain.Pakar-pakar bahasa menyatakan bahwa semua kata

yang terdiri dari huruf tersebut, mengandung arti sampainya sesuatu ke sesuatu yang

42Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h. 88.
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lain. Ia juga bermakna cukup, karena kecukupan mengandung arti sampainya seuatu

kepada batas yang dibutuhkan. Seseorang yang pandai menyusun kata sehingga

mampu menyampaikan pesannya dengan baik lagi cukup disebut baligh. Mbolo weki

yang dilaksanakan di Desa Darussalam juga menjalankan hal serupa. Keluarga

berhajat sangat memperhatikan aspek kesopanan dalam mengundang masyarakat,

khususnya keluarga, kerabat, serta tokoh-tokoh penting di Desa Darussalam.

Ayat lain yang berbicara tentang berkomunikasi dengan penuh nilai etika dan

kesopanan, yakni pada QS an-Nahl/16:125.

ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ 
Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik.43

Meskipun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah saw. sebagai rujuakan untuk

berdakwah agar menyeru kepada agama Allah dengan pengajaran yang baik, lemah

lembut, dan menyejukan sehingga dapat diterima dengan baik oleh umaty. Ayat ini

juga berlaku untuk umatnya untuk menyeru kepada kebaikan. Dalam konteks sosial,

mbolo weki memainkan peran dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat

Desa Darussalam secara umum, oleh karena itu dibutuhkan cara yang baik, lemah

lembut terutama untuk keluarga berhajat dalam mengundang masyarakat Desa

Darussalam, agar kebiasaan seperti ini terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke

generasi selanjutnya.

Hal yang tak kalah menarik untuk dibahas dalam tahap pelaksanaan mbolo

weki adalah persatuan dan kesatuan yang dibangun oleh masyarakat Desa

43Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
281.
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Darussalam. Suatu usaha akan teercapai dengan cepat jika dilakukan secara bersama-

sama. Melalui kerja sama hajatan ini dapat terselenggara. Ini terlihat dari mulai

membangun tenda hingga persiapan lain seperti membuat kue dan lain sebagainya.

Acara mbolo weki dapat terselenggara dengan baik tentu dengan kerja sama antara

keluarga berhajat, masyarakat dan Pemerintah Desa Darussalam.

Dari beberaapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat dalam tahap persiapan pelaksaan mbolo weki di Desa

Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah nilai pendidikan sosial, yakni

manajemen yang baik, dan nilai akhlak yakni berkomunikasi yang baik dan bekerja

sama.

b. Tahap Pelaksanaan

Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa pada tahap pelaksanaan

mbolo weki, membahas tentang aktivitas dan kesibukan keluarga berhajat dan

masyarakat Darussalam yang mengahdiri acara mbolo weki di Desa Darussalam. Pada

tahap ini juga kita akan banyak membahas mengenai susunan acara yang ditentukan

oleh keluarga berhajat dan dilaksanakan pada acara mbolo wekiI di Desa Darussalam

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. agar pembahasan pada poin ini lebih jelas dan

terarah, peeneliti mengelompokan pembahasan sebagai berikut:

1) Keluarga berhajat

Pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam dimulai setelah salat Isya

dilakukan. Namun sebelum acara dimulai, keluarga sudah harus mempersiapakan

segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelancaran acara ini, diantaranya adalah

memastikan pengisi acara sudah ada di lokasi, konsumsi untuk tamu, memastikan

sound system telah siap digunakan untuk pembacaan ayat suci al-Qur’an, sambutan
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keluarga dan lainnya, serta segala keperluan seperti wadah untuk menyimpan uang,

buku, pulpen telah ada, dan lain sebagainya. Selain itu, pihak keluarga memposisikan

dirinya sebagai pengontrol jalannya acara serta menjamu tamu yang datang. Dari

beberapa kesibukan di atas, peneliti menyimpulkan beberapa poin yang menarik

untuk dibahas sebagai nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu menjamu tamu dengan baik.

Menjamu tamu dengan baik, dalam Islam adalah sesuatu yang sangat

dianjurkan untuk diamalkan oleh umat muslim. Dalam hal ini tujuan utama dari

bertamu adalah untuk menyambung dan mempererat tali silaturahim. Bagi orang yang

sudah saling megenal, bertamu menjadi ajang untuk mempererat hubungan

kekerabatan, sedangkan bagi orang yang sebelumnya belum saling kenal mengenal,

bertamu menjadi salah satu cara untuk membuka hubungan kekerabatan tersebut

dengan perkenalan terlebih dahulu. Selain sebagai ikatan sosial, silaturahim

memberikan dampak yang sangat baik dalam berbagai aspek, seperti melapangkan

rezki, mempermudah urusan dan sebagainya.

Dalam konteks mbolo weki yang dilaksanakan di Desa Darussalam, keluarga

berhajat sangat memperhatikan aspek ini. beberapa persiapan dan hidangan sudah

disiapkan untuk menjamu tamu yang datang. Pada saat tamu yang hendak masuk ke

acara, keluraga berhajat mengambil secara inisiatif posisi untuk menerima tamu

tersebut dengan berjabat tangan dan mempersilahkan untuk menduduki kursi yang

sudah disediakan. Dari pihak keluarga berjahat juga, menjamu tamu dengan cara

menyuguhkan kue-kue sederhana, kopi dan teh. Sehingga tamu yang datang, dalam

mengikuti rangkaian acara dalam pelaksanaan mbolo weki sambil menikmati

hidangan yang telah disediakan oleh keluarga berhajat.
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Selain sudah menjadi kebiasaan yang terus dilaksanakan hingga sekarang,

menjamu tamu dengan sebai-baiknya adalah anjuran dari agama Islam. Menerima

tamu yang datang kepada kita hendaknya menunjukan kesan yang baik kepada tamu

kita. Seperti Firman Allah dalam QS adz-Zariyat/51: 24.

هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْـرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ 
Terjemahnya:

Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu
malaikat-malaikat) yang dimuliakan.44

Juga dipertegas oleh hadis Rasulullah saw.

فَهُ مَنْ   كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فـَلْيُكْرمِْ ضَيـْ
Terjemahnya:

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan
tamunya.

Dengan demikian Islam memberikan aturan sekaligus hukum, agar umat

muslim memuliakan setiap tamu. Dengan kata lain, bentuk aplikasi dari keimanan

seorang muslim kepada Allah dan hari akhir adalah tergantung bagaimana muslim

tersebut memperlakukan tamunya.

2) Warga Darussalam (tamu undangan)

Pada pembahasan ini, peneliti melihat ada dua nilai-nilai pendidikan Islam

terhadap kehadiran tamu undangan, yakni untuk memenuhi undangan dan membantu

keluarga berhajat, berikut penjabarannya:

44Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
521.
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a) Memenuhi undangan

Tamu undangan yang datang pada pelaksanaan mbolo weki di Desa

Darussalam adalah mayoritas warga Darussalam itu sendiri dan ada juga beberapa

warga dari luar Desa Darussalam. Secara inisiatif, mereka datang menghadiri dan

memenuhi undangan yang diberikan oleh keluarga berhajat, baik itu disampaikan

langsung oleh kelurga berhajat secara lisan maupun melalui pengumuman dari toa

masjid dan musala. Hal tersebut tidak menjadi masalah, karena memang sudah

menjadi kebiasaan turun-temurun. Paling tidak, kehadiran warga Darussalam untuk

menghadiri acara mbolo weki adalah rasa saling menghormati dan mempererat

hubungan silaturahmi, dan sebagai bentuk menjalankan salah ajaran Islam yakni

memenuhi undangan. Dasar yang mewajibkan untuk menghadiri undangan adalah

hadis Nabi saw., yang memerintahkan umatnya unutk menjalankan tujuh perkara dan

menjauhi tujuh perkara, salah satunya adalah menghadiri undangan, yakni dari hadis

Rasulullah saw.

أمََرَناَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَـهَاناَ عَنْ سَبْعٍ أمََرَناَ باِتِّـبَاعِ 
يضِ وَإِجَابةَِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْـرَارِ الْقَسَمِ الجْنََائزِِ وَعِيَادَةِ الْمَرِ 

وَرَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَـهَاناَ عَنْ آنيَِةِ الْفِضَّةِ وَخَاتمَِ الذَّهَبِ 
رَقِ  سْتَبـْ يبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِْ وَالحَْريِرِ وَالدِّ

Terjemahnya:

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami tentang tujuh perkara
dan melarang kami dari tujuh perkara pula. Beliau memerintahkan kami untuk:
mengiringi jenazah, menjenguk orang yang sakit, memenuhi undangan,
menolong orang yang didhalimi, berbuat adil dalam pembagian, menjawab
salam dan mendoakan orang yang bersin. Dan Beliau melarang kami dari
menggunakan bejana yang terbuat dari perak, memakai cincin emas, memakai
kain sutera kasar, sutera halus, baju berbordir sutera dan sutera tebal
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Dari hadis tersebut, memberikan kita informasi tekait beberapa hal yang

perintah sekaigus larangan Rasulullah kepada umatnya, terutama tentang menghadiri

undangan jika mendapatkan undangan. Adapaun wajib menghadiri undangan,

apabila:

(1) Tidak ada udzur syar’i

(2) Dalam acara tersebut tidak diselenggarakan perbuatan mungkar

(3) Tidak membedakan kaya dengan miskin

b) Membantu keluarga berhajat

Manusia dalam konteks sosial tidak akan bisa tanpa bantuan manusia lainnya,

selalu ada hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia

mempunyai kepentingan antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan tercipta

interaksi antar keduanya. Salah satu contohnya dalah sikap untuk saling membantu

jika ada individu yang memerlukan bantuan individu lain, merasakan kesulitan

individu lain, sehingga tercipta rasa empati antar sesama.

Islam sebagai rahmat untuk semesta alam, sangat menganjurkan umatnya

untuk saling membantu jika ada yang membutuhkan bantuan. Keuniversalan Islam

dalam menyuruh umatnya untuk yang kaya membantu yang miskin, yang mampu

membantu yang kurang mampu. Bentuk dari membantu bisa dengan tenaga dan juga

materi. Setidaknya hal tersebut tergambar dalam QS al-Maidah/5: 2.

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِ  نَّ اللَّهَ وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ
شَدِيدُ الْعِقَابِ 
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Terjemahnya:

Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah
kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.45

Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya,

pelaksanaan mbolo weki konteks sekarang lebih kepada praktek sumbang-

menyumbang dalam bentuk materi, antar warga Darussalam dalam rangka

menyokong salah satu keluarga yang ingin melaksanakan hajatan. Mbolo weki yang

dilaksanakan di Desa Darussalam hanya untuk hajatan pernikahan dan khitanan,

sehingga uang yang terkumpul sepenuhnya akan dikelola dan dimanfaatkan oleh

keluarga berhajat demi kebutuhan serta kelancaran hajatan tersebut.

Dari beberapa keterangan di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai-

nilai pendidikan Islam yang tedapat dalam tahap pelaksanaan mbolo weki adalah,

nilai pendidikan sosial yakni dari keluarga berhajat yang melayani tamu dengan baik

dan tamu undangan yang memenuhi undangan dari keluaraga berhajat, tamu

undangan yang turut membantu keluarga berhajat dalam bentuk materi, yang tentunya

untuk kelancaran hajatan dari keluarga berhajat.

c. Pelaksanaan susunan acara

Susunan acar mbolo weki di Desa Darussalam seperti yang sudah dijelaskan

sebelumnya terdiri dari:

1) Pembukaan

2) Pembacaan ayat suci al-Qur’an

3) Sambutan keluarga (penyampaian maksud dan tujuan mbolo weki)

4) Penyampaian informasi dari pemerintah Desa Darussalam

45Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
107.
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5) Laporan hasil uang yang terkumpul

6) Do’a bersama, dan

7) Istrahat serta penutup

Dari beberapa susunan acara mbolo weki tersebut, jika dikaitkan dengan nilai

pendidikan Islam, maka ada beberapa poin yang menjadi perhatian danmenarik untuk

dibahas, yakni pembacaan ayat al-Qur’an untuk membuka acara, do’a bersama untuk

menutup acara dan penyampaian informasi dari pihak keluarga terkat hajatan yang

akan dilaksanakan dan informasi dari Pemerintah Desa.

Membaca ayat suci al-Qur’an adalah sebuah anjran dan dinilai pahala oleh

Allah swt., dalam sebuah hadis tentang keutamaan membaca al-Qur’an, secara detail

menjelaskan pahala membaca al-Qu’an.

عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بهِِ 
تَدُّ عَلَيْهِ فـَلَهُ أَجْرَانِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبـَرَرَةِ وَالَّذِي يَـقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْ 

Terjemahnya:

Orang yang membaca Al Qur'an dan ia pandai membacanya maka ia bersama
para malaikat yang mulia, dan orang yang membaca Al Qur'an sedangkan ia
mengalami kesulitan dalam membacanya maka baginya dua pahala.

Selain bagi yang membaca, orang yang mendengarkan apabila mendengar

dengan baik, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah swt., sebagaimana Firman

Allah swt., dalam QS al-A’raf/7: 204.

لْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَاذكُْرْ رَبَّكَ فيِ نَـفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الجَْهْرِ مِنَ ا
وَالآْصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ 

Terjemahnya:

Dan apabila dibacakan al-Qur’an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikan
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dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.46

Kaitanya dengan pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam, setelah acara

dibuka oleh Kepala Dusun selaku Mc, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci

al-Qur’an oleh Qori yang sebelumnya telah diundang oleh keluarga berhajat, baik itu

berasal dari Desa Darussalam maupun dari desa lain. Biasanya Qoriakan membaca

surah tertentudengan bertilawah disertaisuara yang merdu, menggunakan susunan

lagu, serta penguasaan kaidah tajwid yang baik dan benar. Sudah bukan rahasia lagi,

di Kabupaten Bima termasuk di Desa Darussalam Kecamatan Bolo,budaya untuk

belajar mengaji dan tilawah telah banyak menjamur, dan telah banyak melahirkan

QoriNasional bahkan Internasional.

Oleh karena kulaitas bacaan juga dengan keindahan suara Qoriyang membaca

ayat suci al-Qur’an, tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pendengar yaitu tamu

undangan yang hadir pada acara mbolo weki tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan,

bahwa pembaca dan pendengar akan mendapatkan pahala yang sama. Hal itu yang

menjadikanmbolo weki menjadi syarat akan nilai ibadah, dan acara semacam ini layak

untuk dilestarikan.

Selain membaca dan mendengarkan bacaan al-Qur’an, dalam susunan acara

mbolo weki di Desa Darussalam terdapat kegiatan do’a bersama di akhir acara.

Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada akhir acara dan dipandu oleh satu orang

tokoh agama atau imam masjid Darussalam. Do’a dalam pandangan Islam adalah

salah stu ibadah, sebagai bentuk penghambaan dan rasa bergantung seorang hamba

kepada sang pencipta. Dalam QS al-Mu’min/40: 60.

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 
46Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.

169.
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Terjemahnya:

dan Tuhanmu berfirman “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan
bagimu.47

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam susunan acara

pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam terdapat nilai-nilai pendidikan yakni

nilai pendidikan religius, yakni kegiatan membaca dan mendengarkan al-Qur’an,

serta berdo’a kepada Allah swt.

3. Dampak Pelaksanaan Mbolo Weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo

Kabupaten Bima.

Dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau

pembangunan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan menghasilakn perubahan,

baik tiu perubahan positif maupun negatif. Dampak positif adalah perubahan ke arah

yang lebih baik, sedangkan dampak negatif adalah perubahan ke arah yang lebih

buruk. Kaitanya dengan pembahasan ini, peneliti ingin meleniti dan mengungkap apa

saja dampak positif dan dampak negatif yang diakibatkan oleh pelaksanaan mbolo

weki di Desa Darussalam. Adapun dampak pelaksanaan mbolo weki di Desa

Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yakni:

a. Dampak positif

Hajatan pernikahan dan khitanan, dalam pelaksanaannya membutuhkan

beberapa persiapan, perlengkapan dan bantuan dari orang lain, baik iru berupa

bantuan materi, tenaga dan ide. Pelaksanaan pernikahan misalnya, diantara kebutuhan

yang perlu disipakan adalah mengumpulkan kayu bakar, air, membangun tenda,

47Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h.
474.
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membuat kue, sampai mengumpulkan uang seikhlasnya. Dimana uang tersebut akan

dimanfaatkan untuk beberapa keperluan seperti membeli sapi untuk dikonsumsi tamu,

hingga membantu dari pihak laki-laki untuk tambahan mahar dan barang yang dibawa

saat menikahi si perempuan (wa’a co’i).

Seperti kebiasaan masyarakat pedesaaan pada umunya, masyarakat Desa

Darussalam masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan, dan gotong royong. Sehinga

acara sepertimbolo weki masih bertahan, bahkan berkembang ke arah yang baik

lagi,karena acara ini sudah menjadi semacam wadah untuk saling bergantung dan

saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) masyarakat Darusssalam, khususnya

jika ingin melaksanakan hajatan pernikahan dan khitanan. Pelaksanaan mbolo wekidi

Desa Darussalam konteks sekarang ini, cukup memberikan dampak yang positif bagi

masyarakat. Mengeni hal ini, peneliti telah melakukan observasi dan wawanacara ke

beberapa narasumber.

Dari hasil observasi peneliti selama berada dilokasi penelitian, peneliti

menemukan fakta bahwa, mbolo wekikonteks sekarang ini, lebih mengedepankan

aspek tolong menolong, yakni sumbangan berupa sejumlah uang. Karena pada

pelaksanaannya, mbolo weki di laksanakan setelah salat isya, dimana masyarakat

Darussalam berbondong-bondong datang ke acara tersebut kemudian membawa dan

menyumbangkan sejumlah uang. Bisanya uang yang terkumpul tersebut diumumkan

di akhir acara mbolo weki. Sejumlah uang tersebut dimanfaatkan oleh keluraga

berhajat sepenuhnya untuk kelancaran acara.

Untuk menggali lebih dalam terkait hal ini, peneliti telah mewawancarai

beberapa narasumber. Hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa dan Staf Desa

Darussalam. Beliau mengatakan:
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Karena pelaksanaan mbolo weki itu, adalah sebuah kebiasaan yang sudah
dilakukan sejak dulu hingga sekarang. Artinya acara ini membawa kebaikan
dan dampak yang bak bagi masyarakat Darussalam.Mbolo weki itu adalah
wadah musyawarah mufakat bagi masyarakat Desa Darussalam khususnya.
Karena disitu banyak membahas berbagai hal tentang persiapan hajatan yang
ingin dilakukan.Selain itu kami selaku pemerintah Desa juga memanfaatkan
acara ini untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait apa saja
agenda-agenda pembangunan desa. Mbolo weki juga sebagai wadah untuk
saling membantu untuk warga Desa Darussalam, dalam hal hajatan
pernikahan dan khitanan.48

Adanya mbolo weki di Desa Darussalam menurut saya sangat bagus, karena
melaluimbolo weki menjadi sebuah wadah, untuk keterikatan sosial bagi
warga Desa Darussalam satu dengan yang lainnya. Dari hasil sumbangan pada
acara mbolo weki itu menunjang kelancaran acara hajatan tersebut, baik itu
pernikahan maupun khitanan. Intinya tujuan dari mbolo weki ini adalah untuk
saling membantu bila ada salah satu keluarga dari Desa Darussalam yang
ingin melaksanakan hajatan. Selain itu yang tidak penting adalah, melalui
mbolo weki juga, Kepala Desa bisa menyampaikan amanat-amanat, informasi
pembangunan disampaikan, juga tentang pemikiran-pemikiran kepala Desa,
untuk kemudian di Diskusikan kepada warga Desa Darussalam. Jika kita
berbicara tentang kegaiatan kemasyarakat (rawi rasa) yang ada di Desa
Darussalam, sekarang ini hanya mbolo weki yang menjadi satu-satunya wadah
bagi masyarakat Darussalam untuk mempererat hubungannya, mengingat
tidak ada lagi kegaiatan gotong royong seperti dulu.49

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa

Darussalam, beliau mengatakan:
Tujuan mbolo weki dalam konteks kekinian itu adalah saling membantu secara
materi, khususnya untuk keluarga yang berhajat, baik itu hajatan pernikahan
maupun khitanan, intinya itu. Terkait tujuan aslinya mbolo weki ini, yaitu
musyawarah saya rasa hampir tidak ada, karena memang pelaksanaannya
hanya masyarakat yang membawa uang untuk keluarga yang punya hajatan.
apalagi sekarang antusias masyarakat dalam mengikuti mbolo weki itu sangat
kurang. Maksud saya bukan hanya hadir untuk menyumbang uang saja, tetapi
lebih dari itu, yakni berinteraksi secara positif dan membangun hubungan

48A. Rahman (50 Tahun), Kepala Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 25
Desesmber 2021.

49Iye Tahar al-Habsy (49 Tahun), Staf Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 25
Desember 2021.
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harmonis antara individu, nah ini yang sekarang tidak ada lagi dalam
pelaksanaan mbolo weki sekarang ini.50

Disamping untuk membantu keluarga berhajat, mbolo weki dapat menyatukan
dan mempererat hubungan masyarakat Desa Darussalam, apalagi jika suasana
Pilkades, rawan konflik biasanya, akan terpecah-pecah warga akibat
perbedaan pilihan, jadi melalui hajatan ini bisa menyatukan, atau paling tidak
meredam potensi konflik tersebut.51

Selain itu, peneliti juga mewawancarai tokoh Agama Desa Darussalam, beliau

mengatakan:
Berbicara tentang tujuan mbolo weki, terlepas dari kekurangan dan
kelebihannya,  menurut saya sangat membantu warga Desa Darussalam yang
mengadakan hajatan pernikahan dan khitanan, karena kita taraf ekonomi kita
berbeda, ada yang tingkat ekonominya menengah kebawah dan ada juga yang
menengah atas. Dengan adanya mbolo weki terbantu dari segi biaya. Misalkan
acara hajatan pernikahan, bisa membantu keluarga laki-laki untuk uang
maharnya kalau tidak cukup dan sebagainya. Mengingat antusias masyarakat
Darussalam juga bagus, jadi positif sekali ini acara mbolo weki. Saya
menganggap mbolo weki ini sebagai hajatan balas jasa, artinya jika hadir dan
menyumbang uang untuk keluarga berhajat, maka jika kita mengadakan
hajatan yang sama, orang tersebut akan menyumbang juga minimal dengan
nominal yang sama. Jika berbicara tentang persatuan dan kesatuan, saya rasa
mbolo weki cukup menjalankan tugasnya sebagai wadah untuk itu.52

Mbolo weki itu tujuannya adalah supaya keluarga berhajat dan masyarakat tau
kalau aka nada hajatan pernikahan dan khitanan, karena pada saat mbolo weki
ada pengumuman hari-H pada hajatan tersebut. Jadi warga bisa datang
menghadiri acara tersebut, kalau pernikahan warga bisa tau dan menghadiri
acara pestanya. Untuk uang yang disumbang oleh warga sepenuhnya untuk
keluarga yang berhajat, penggunaan dan pengelolaan uang tersebut tergantung
keluarga yang berhajat juga, entah untuk mahar, biaya sewa gedung
pernikahan dan sebagainya.53

50Amirullah (26 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Darussalam, Wawancara, Desa
Darussalam, 28 Desember 2021.

51Juraid (56 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 28
Desember 2021.

52Akli (62 Tahun), Tokoh Agama Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam 19
Desember 2021.

53Yusuf (48 Tahun), Tokoh Agama Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam 18
Desember 2021.
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Untuk lebih mendalami dampak positif dari pelaksanaan mbolo weki di Desa

Darussalam, peneliti juga melakukan wawancara terhadap warga Darussalam yang

belum lama melaksanakan mbolo weki. Pada wawancara ini, selain menggali

mengenai tujuan mbolo weki. Adapun hasil wawancaranya, antara lain:
Saya sebagai salah satu warga Darussalam merasakan betul dampak positif
dari mbolo weki yang kami laksanakan kemarin. Nominal uang yang
terkumpul cukup banyak dan cukup mebantu kami dalam menyelenggarakan
hajatan pernikahan, terutama untuk mencukupi mahar saya dan juga untuk
keperluan lainnya.54

Sebenarnya kalau dibilang membantu ya cukup membantu. Karena memang
ini kan hajatan rutin yang sifatnya seperti tanam jasa. Kalau kita rajin
menghadiri mbolo weki orang lain, dan menyumbang uang dengan jumlah
lumayan besar, pada saat kita melaksanakan mbolo weki kita juga akan
mendapatkan keuntungan yang besar.55

Secara umum saya melihat mbolo weki ini selain sebagai ajang untuk saling
membantu, jika ada warga yang melaksanakan hajatan pernikahan dan
khitanan.56

Dampak positif dari mbolo weki ini adalah untuk membantu antar sesama
warga Desa Darussalam dalam menyelenggarakan hajatan pernikahan dan
khitanan, untuk membangun hubungan emosional warga dan terakhir
digunakan pemerintah desa untuk berkumunikasi langsung dan lebih dekat
dengan warganya.57

Setelah membaca dan memahami keterangan dari beberapa narasumber di atas

terdapat perbedaan, hal tersebut dapat dipahami karena perbedaan sudut pandang dari

setiap narasumber, terhadap pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam. Karena

memang menurut peneliti, pelaksanaan mbolo weki sekarang, memberikan ruang

54Sya’ban Fitra (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 2 Januari
2022.

55Jainuddin (29 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam,2 Januari
2022.

56A. Rahman (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 1 Januari
2022.

57Masrun (58 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 2 Januari
2022.
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kepada masyarakat Desa Darussalam dalam memaknaimbolo weki sesuai apa yang

mereka lihat dan mereka alami, terkesan bahwa mbolo weki membuka diri pada hal-

hal yang sifatnya berbeda, termasuk dalam merumuskan dampak positifnya. Tetapi

paling tidak dari perbedaan keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa,

dampak positif pelaksanaanmbolo weki di Desa Darussalam dapat terlihat dari

beberapa poin ini:

1) Membantu pihak keluarga yang ingin melakukan hajatan pernikahan dan

khitanan, terutama dalam hal materil. Pengelolaan dana tersebut diserahkan

sepenuhnya kepada keluarga yang berhajat, terutama untuk keperluan hajatan

tersebut.

2) Sebagai wadah silaturahmi dan menumbuhkan semangat persatuan bagi warga

Desa Darussalam. Dengan pelaksanaan mbolo weki yang sifatnya rutin dua

kali dalam sepekan, artinya ruang untuk berkomunikasi dan menjalin

hubungan baik antara individu yang satu degan individu yang lain.

3) Memberikan dukungan moril kepada keluaga berhajat, karena dengan

hadirnya masyarakat pada untuk memerikan sumbangan dalam bentuk

materil, itu juga merupakan sebuah dukungan dari masyarakat  Desa

Darussalam untuk menyukseskan hajatan pernikahan dan khitanan tersebut.

4) Memberikan ruang kepada Pemerintah Desa Darussalam untuk

menyampaikan program, informasi, atau himbauan kepada warga Desa

Darussalam yang sifatnya penting untuk diketahui bersama.
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b. Dampak negatif

Kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia, sekalipun sudah direncakan dan

dipersiapakan semaksimal mungkin, tentu tidak bisa terhindar dari yang namanya

dampak negatif,termasuk acara mbolo weki yang dilaksanakan di Desa Darussalam.

Observasi yang dilakukan peneliti terkait hal ini menemukan beberapa

informasi, diantaranya beberapa dari warga Darussalam, terutama yang tingkat

ekonomi menenga kebawah. Mereka mengeluh dengan pelaksanaan mbolo weki

apabila terlalu sering dilaksanakn di Desa Darussalam. Oleh karena banyak warga

yang ingin mengadakan hajatan pernikahan dan khitanan, terutama di bulan tertentu

seperti setelah bulan Ramadan, sehingga akan banyak warga yang ekonomi rendah

kesulitan untuk menyumbang.

Untuk mendalami hal ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan

beberapa narasumber. Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa dan staf desa

Darussalam, beliau mengatakan:
Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah, mbolo weki dulu dengan
sekarang itu berbeda. Perbedaan tersebut sedikit banyak akan membawa
perubahan dari segi dampaknya. Kalau saya melihat pelaksanaan mbolo weki
sekarang sudah bagus, karena kami dari pemerintah Desa sudah mengaturnya
sedemikian rupa menyesuaikan dengan saran dan kebutuhan masyarakat Desa
Darussalam. Tetapi kalau berbicara mengenai dampak buruk tetap ada,
diantaranya nilai musyawarahnya kurang, karena prakteknya mbolo weki
hanya acara sumbang untuk warga yang ingin melaksanakan hajatan.
Walaupun mbolo weki ini dapat mempersatukan, di sisi lain bisa juga
menimbulkan perpecahan. Biasa nya karena nominal yang didapat tidak
sesuai dengan harapan si keluarga berhajat.58

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan mbolo weki itu yang
pertama ketika banyak yang melaksanakan mbolo weki, maka akan semakin
banyak pengeluaran, dan itu akan memberatkan bagi masyarakat yang

58A. Rahman (50 Tahun), Kepala Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 25
Desesmber 2021.
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ekonomi lemah dan tidak mempunyai penghasila tetap. Yang kedua kalau
mbolo weki sering dilakukan, itu akan banyak yang tidak menghadiri karena
tidak punya uang. Keluarga yang tidak hadir itu akan menimbulkan
pembicaraan di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan hubungan yang
kurang harmonis.59

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh

agama di Desa Darussalam. Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat

beliau mengatakan:
Aspek musyawarah dalam hajatan ini sangat sedikit dimunculkan, karena
hanya pengumuman jumlah uang yang terkumpul dan waktu pelaksanaan
hari-H, yang diumumkan pada saat acara hendak berakhir, selebihnya
pembahasan menganai detail pelaksanaan hajatan, seperti waktu,
perlengkapan, nominal uang yang dibutuhkan dan hal-hal lain,  dilakukan oleh
kedua belah pihak keluarga di luar dari hatajan ini. hal lain yang perlu
diperhatikan adalah tentang kontras antara hajatan orang kaya dengan orang
sederhana. Pada saat mbolo weki dilaksanakan oleh keluarga kaya, hasil yang
didapatkan akan jauh lebih banyak daripada yang dlakukan oleh keluarga
sederhana. Menurut saya ini sebuah ketimpangan yang sangat perlu dicarikan
solusi terutama dari pemerintah Desa Darussalam.60

Mbolo weki di Bima, khusunya di Desa Darussalam sangat banyak hal-hal
positif yang bisa kita ambil, tetapi ada juga sisi negatifnya, menurut saya
masih ada yang perlu dibenahi. Seperti ada ketimpangan antara mbolo weki
yang dilaksanakan orang kaya dengan orang miskin. Jika orang kaya yang
melaksanakan mbolo weki, pasti banyak uang yang terkumpul, sebaliknya jika
orang miskin yang melaksanakan mbolo weki, jumlah uang yang terkumpul
cenderung sedikit. Selain itu, masih banyak yang mengeluh karena seringnya
hajatan pernikahan dan khitanan yang dilaksanakan di Desa Darussalam.
Wajar itu terjadi karena masyarakat Darussalam kebanyakan petani dan
nelayan, yang penghasilan tidak tetap, apalagi petani masa panennya tiga
bulan.61

59Iye Tahar al-Habsy (49 Tahun), Staf Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 25
Desember 2021.

60Amirullah (26 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Darussalam, Wawancara, Desa
Darussalam, 28 Desember 2021

61Juraid (56 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 28
Desember 2021.
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Hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama Darussalam sedikit

memberikan perbedaan jawaban dari tokoh masyarakat, yakni:
Dampak negatif dari mbolo weki menurut saya adalah seperi sistem tanam dan
bayar jasa, bahkan lebih mengarah kepada sistem pinjam dan bayar hutang.
Karena pada dasarnya orang yang menghadiri mbolo weki, akan
mengharapkan hal yang sama ketika mereka mengadakan mbolo weki.
Sumbangan dalam mbolo weki,merupakan suatu bentuk aktivitas tolong
menolong berupa uang dan maupun benda lainya, kepada keluarga yang
memiliki hajatan. Sehingga menjadi sebuah sistem yang sangat kuat dan
memiliki tiga kewajiban, yakni memberi, menerima dan membayar kembali.62

Selama ini tidak ada dampak negatif yang terlalu menghawatirkan, saya rasa
masih wajar-wajar saja. Kalaupun ada itu tidak terlalu signifikan, hanya
kecemburuan sosial karena sering diadakan mbolo weki dan beberapa dari
sedikit tidak banyak yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan (rawi
rasa).63

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga Desa Darussalam yang

belum lama telah melaksanakan mbolo weki, antara lain:
Dampak negatif mbolo weki yang saya pribadi rasakan itu tidak ada, justru
dengan adanya acara ini saya merasa terbantu sekali, terutama untuk
tambahan mahar saya. Kalaupun ada yang kurang dari mbolo weki di Desa
Darussalam itu dari pemerintah Desanya, yakni perbaiki atau beli ulang lagi
kursi untuk perlengkapan, karena sudah banyak kursi yang sudah rusak.64

Kekurangan dari mbolo weki itu dari sistemnya, yaitu warga yang baru saja
pindah ke Darussalam tidak akan mendapatkan hasil sumbangan seperti yang
sudah lama menetap. Karena sumbangan itu akan berdasarkan buku yang
sudah dicatat.65

Saya rasa tidak ada dampak negatifnya yang saya rasakan. Karena acara ini
sudah lama jadi semua sudah dianggap seperti biasa.66

62Akli (62 Tahun), Tokoh Agama Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam 19
Desember 2021.

63Yusuf (48 Tahun), Tokoh Agama Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam 18
Desember 2021

64Jainuddin (29 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam,2 Januari
2022.

65Sya’ban Fitra (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 2
Januari 2022.

66A. Rahman (27 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 1 Januari
2022.
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Dampak negatifnya mbolo weki itu banyak Ibu-ibu yang mengeluh karena
uang belanja harus disisipkan untuk disumbangkan ke keluarga yang
melakukan hajatan pernikahan dan khitanan, yakni di mbolo weki tersebut.67

Dari beberapa keterangan diatas, dapat diambil kesimpulan. Walaupun

terdapat jawaban yang terkesan berbeda, dan keterangan dari narasumber cenderung

tidak terlalu berani mengungkap dampak negatifnya. Tetapi jika ditambah dari hasil

pengamatan peneliti, paling tidak terdapat beberapa dampak negatif dari pelaksanaan

mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, antara lain:

1) Mbolo weki seperti menjadi wadah untuk meminjam dan membayar hutang.

karena ketika orang menyumbang, cenderung mengharapkan kembali apa

yang sebelumnya mereka sumbangkan. Terlebih lagi, nama penyumbang dan

jumlah sumbangan akan dicatat kemudian dijadikan sebagai rujuakan jika ada

warga yang akan mengadakan mbolo weki selanjutnya.

2) Mbolo weki yang dilaksanakan di Desa Darussalam pada waktu tertentu

terutama setelah bulan Ramadhan, intensitasnya bertambah dari waktu

biasanya. Hal ini menjadi beban untuk warga Darussalam yang tingkat

ekonominya menengah kebawah. Terlebih lagi mayoritas masyarakat

Darussalam adalah petani,mereka cenderung akan kesulitan untuk

menyumbang atau bahkan memilih tidak menghadiri acar mbolo weki.

3) Warga yang banyak tidak menghadiri atau menyumbang akan menjadi bahan

pembicaraan bagi warga lain terutama tetangganya. Hal ini menjadi

perpecahan di tengah kehidupan bermasyarakat.

67Masrun (58 Tahun), Warga Desa Darussalam, Wawancara, Desa Darussalam, 2 Januari
2022.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat peneliti simpulkan bahwa

pelaksanaan

1. Bentuk pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo

Kabupaten Bima terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap persiapan

pelaksanaan dan tahap saat pelaksanaan. Tahap persiapan pelaksanaan

diantarantya mendaftar ke Pemerintah Desa, menyediakan perlengkapan dan

konsumsi, serta menentukan pengisi acara. Tahap saat pelaksanaan

diantaranya kesibukan keluarga berhajat menerima tamu dan kesibukan tamu

undangan yang menyumbang uang dan mengikuti rangkaian acara mbolo

weki.

2. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan mbolo weki di Desa

Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, nilai-nilai pendidikan Islam

yang terdapat dalam tahap persiapan pelaksaan mbolo weki di Desa

Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah nilai pendidikan sosial,

yakni manajemen yang baik, dan nilai akhlak yakni berkomunikasi yang baik

dan bekerja sama.nilai-nilai pendidikan Islam yang tedapat dalam tahap

pelaksanaan mbolo weki adalah, nilai pendidikan sosial yakni dari keluarga

berhajat yang melayani tamu dengan baik dan tamu undangan yang memenuhi

undangan dari keluaraga berhajat, tamu undangan yang turut membantu

keluarga berhajat dalam bentuk materi, yang tentunya untuk kelancaran

hajatan dari keluarga berhajat. Nilai-nilai pendidikan dalam susunan acara
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pelaksanaan mbolo weki yakni nilai pendidikan religius, yakni kegiatan

membaca dan mendengarkan al-Qur’an, serta berdo’a kepada Allah swt.

3. Dampak dari pelaksanaan mbolo weki di Desa Darussalam Kecamatan Bolo

Kabupaten Bima dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Adapun

dampak positifnya yakni membantu keluarga berhajat dari segi materi dan

moril, sebagai wadah silaturahmi, dan memberikan ruang untuk pemerintah

Desa Darussalam menyampaikan informasi terhadap warga Desa Darussalam

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Dampak negatifnya yakniwadah untuk

meminjam dan membayar hutang, insensitas pelaksanaan mbolo weki menjadi

beban bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dan Warga yang

banyak tidak menghadiri atau menyumbang akan menjadi bahan pembicaraan

bagi warga lain terutama tetangganya

B. Implikasi Penelitian

1. Pemerintah di Kabupaten Bima khususnya di Desa Darusslam,  memberikan

apresiasi kepada pihak pengembang dan pemerhati budaya daerah serta

kepada pihak-pihak keluarga yang masih mempertahankan tradisi dalam

melestarikan budaya lokal.

2. Kepada masyarakat yang beragama Islam khususnya dalam pelaksanaan

mbolo weki akan meningkatkan nilai-nilai yang mengandung pendidikan

islam, meninggalkan tradisi yang memang dapat merusak keyakinan dan

keimanan terhadap Allah swt.

3. Kepada keluarga dan khususnya pada pribadi, dalam pelaksanaan mbolo weki

ini akan mewujudkan rasa persaudaraan yang sesuai dengan ajaran-ajaran

Islam.
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tanggal 9 November 1997. Buah hati dari Ayahanda Yusuf dan Ibunda Gamar. Anak

pertama dari tiga  bersaudara.

Penulis sudah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Inpres Pali

pada tahun 2009, kemudian lanjut ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 2

Bolo dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah

menengah atas di SMAN 2 Bolo, dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015

penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulisa

melanjutkan studi S2 Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Pasca UIN Alauddin

Makassar sampai sekarang.
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