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ABSTRAK 

Nama : Umi La Suri 
NIM   : 30400118008 
Judul  : Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Tradisi Kalemba-Lemba 

pada Masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan 
Pasarwajo Kabupaten Buton 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Struktur 
Kelembagaan dan Sistem Kepercayaan Adat pada Masyarakat Buton Suku Cia-
Cia di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton? (2) Bagaimana Bentuk dan 
Makna Simbolik Tradisi Kalemba-Lemba pada Masyarakat Buton Suku Cia-Cia 
di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton? (3) Bagaimana Peranan Tokoh 
Adat dalam Mempertahankan Tradisi Kalemba-Lemba pada Masyarakat Buton 
Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi dan pendekatan antropologi. Penelitian ini 
dilakukan di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah Field Researd (riset lapangan) yaitu 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan 
yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Data 
dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama struktur kelembagaan 
adat dalam masyarakat Desa Laburunci terdiri dari Parabela, Moji, Waci, Iyaro 
Parabela, Iyaro Moji, Lebe-lebe Hukumu, Kolaki Pandesuka, Pandesuka, dan 
Lebe-lebe Agama. Sistem kepercayaan yang dipadukan antara pemahaman religi 
Islam dengan kepercayaan dari nenek moyang terdahulu. Kedua bentuk dan 
makna simbolik tradisi kalemba-lemba seperti simbol makanan, simbol alat musik 
gendang dan gong, simbol sarung dan baju, dan simbol sesajen yang dipakai pada 
saat pelaksanaan tradisi kalemba-lemba. yang semua simbol tersebut memiliki 
makna tersendiri yang berbeda-beda. Adapun yang ketiga yaitu peranan tokoh 
adat dalam mempertahabkan tradisi kalemba-lemba yaitu memberikan 
pemahaman, memberikan teladan, memelihara tradisi, menjaga dan mengurus 
harta pusaka, serta mematuhi dan menjalankan aturan adat. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) diharapkan adanya kerja sama antara 
tokoh adat, pemerintah dan masyarakat setempat untuk memberikan pemahaman 
kepada masyarakat khususnya generasi muda agar mempertahankan tradisinya. 2) 
diharapkan para tokoh adat memberikan pemahaman kemasyarakat Buton Suku 
Cia-Cia untuk menjaga budaya lokal sehingga tetap lestari. 3) Sebaiknya 
Masyarakat Suku Cia-Cia khususnya para generasi muda seharusnya memahami 
makna dibalik simbol-simbol pelaksanaan tradisi kalemba-lemba agar tradisi tetap 
terjaga keasliannya. 4) Bagi orang tua diharapkan dapat mengarahkan dan 
mendukung anak-anaknya agar tetap melaksanakan tradisi kalemba-lemba. 

Kata Kunci : Peranan Tokoh Adat dan Tradisi Kalemba-lemba. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

 Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dikenal memiliki kehidupan 

yang beraneka ragam, dibuktikan dengan berbagai macam etnis, suku, budaya, 

bahasa lokal, agama, adat istiadat, dan lingkungan sosial yang berbeda-beda. 

Keanekaragaman yang tersebar di Indonesia adalah salah satu bentuk kekhasan 

Negara Indonesia itu sendiri.1 Suatu kenyataan jika Bangsa Indonesia dikenal 

sebagai suatu negara yang memiliki masyarakat majemuk. Kemajemukan tersebut 

dipengaruhi oleh sejarah masyarakat dan kondisi geografis Negara Indonesia yang 

memiliki barbagai macam pulau. dari seluruh pulau itulah masyarakat majemuk 

Indonesia melangsungkan kebiasaan-kebiasaannya sehingga melahirkan adat 

istiadat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.  

 Setiap daerah tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan yang utuh 

dalam ikatan teritorial, satu ikatan budaya menjadi satu suku bangsa dengan 

memiliki persamaan-persamaan karakter, tradisi, serta kebudayaan, Adanya 

perbedaan itu akan memberikan corak khas pada masing-masing suku bangsa 

yang bersifat lokal dalam bentuk adat-istiadat daerah.2 Konsep teoritis perbedaan 

suku bangsa adalah cerminan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa besar 

dan kaya akan khasanah tradisi daerah.  

 Setiap suku bangsa tentunya memiliki corak adat istiadat tersendiri dalam 

kehidupan bermasyarakat. Kepribadian suatu bangsa dapat tercermin dalam 

berbagai wujud kebudayaannya. Kebudayaan tercipta dari kebiasaan-kebiasaan 

                                                             
1Haeruddin, Ritual Cucurangi Pada Masyarakat Pasarwajo Kabupaten Buton, 

Pendidikan Sejarah 5, no. 2 (November 2019): h. 1. 
2 Leni Marlinda, & Wa Ode Hijrah, Peranan Tokoh Adat Buton Di Tomia Dalam 

Penerapan Nilai-nilai Budaya Pasombo Pada Acara Adat Pengukuhan Gadis Remaja (Studi di 

Desa Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, Selami IPS Edisi 3, no. 47 (Juni 

2018): h. 2. 
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yang secara kontinyu dilakukan oleh masyarakat sehingga melahirkan sebuah 

tradisi. Sebagaimana tradisi yang terdapat pada masyarakat Buton Suku Cia-Cia. 

 Etnis Buton bukanlah merupakan satu kelompok dengan satu kebudayaan 

yang bersifat homogen, melainkan merupakan kumpulan dari enam sub etnis, 

yaitu : Wolio, Cia-Cia, Muna (Wuna), Kamaru, Lasalimu, dan Wakatobi. Masing-

masing subetnis menggunakan bahasa yang berbeda-beda begitu pula pada 

budayanya. Kesatuan sub etnis tersebut lebih dikarenakan sebagai akibat dari 

perjalanan sejarah, sebagai bagian dari sebuah kerajaan/kesultanan Buton yang 

berabad-abad. Kesatuan sejarah  ini yang menyebabkan mereka diidentifikasikan 

sebagai Suku Buton.3 Adapun sebagian kehidupan masyarakatnya masih dikuasai 

oleh tradisi lama. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama sehingga 

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu 

kebudayaan, waktu, agama, atau sifat-sifat yang hampir sama.4  

 Masyarakat Buton memiliki keanekaragaman tradisi yang berbeda dari 

segi bentuk dan pelaksanaannya maupun dari segi makna yang terkandung di 

dalamnya. Perbedaan itu dapat diamati dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya 

adalah tradisi masyarakat Desa Laburunci yang berada di Kabupaten Buton. 

Masyarakat Desa Laburunci merupakan sekelompok masyarakat yang berasal dari 

Suku Cia-Cia dan merupakan masyarakat yang terikat dengan kesatuan budaya 

yang sangat kuat.   

 Salah satu bentuk kebudayaan yang telah menjadi tradisi pada  masyarakat 

Desa Laburunci adalah tradisi Kalemba-lemba, tradisi kalemba-lemba adalah 

acara adat tahunan yang dilaksanakan satu kali setiap tahunnya yang dilaksanakan 

pada bulan (februari) atau mengikuti masa panen jagung. Adapun, warga yang 

berhasil dalam panennya akan merayakan hasil panennya dengan cara 

mengadakan kalemba-lemba. Tradisi kalemba-lemba merupakan sebuah 

kebiasaan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa 

                                                             
3Budiana Setiawan,  Revitalisasi Tari Linda Dan Lariangi Dalam Masyarakat Kota Bau-

Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kebudayaan 12, no. 2 (Desember 2017) h. 6.   
4Rukyah Wanulu, Makna Interaksi Simbolik Pada Proses Upacara Adat Cumpe dan 

Sampua Suku Buton di Samarinda, Ilmu Komunikasi 4 no. 3 (2016) h. 5. 
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Laburunci sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan panen. Adanya tradisi 

kalemba-lemba dapat menjalin ikatan silahturahim yang baik antara sesama 

karena pelaksanaan tradisi ini dihadiri oleh beberapa masyarakat sekitar. 

Penerapan tradisi tersebut merupakan adat-istiadat yang dilakukan oleh 

masyarakat yang sifatnya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke 

generasi lainnya.5  

 Secara umum yang menjadi pelaku kalemba-lemba ialah remaja laki-laki 

dan  perempuan yang dipilih dari hasil musyawarah para tetua-tetua adat. 

Sedangkan untuk tokoh adat dipilih dari hasil kilala. Kilala adalah bahasa Buton 

(cia-cia laporo) sebutan untuk peramal masa depan, baik menyangkut kejadian 

baik maupun buruk, melalui tanda-tanda alam dan garis tangan. Penentuan hasil 

kilala dilakukan oleh tokoh adat yang mempunyai kehlian khusus dalam 

menentukan/memilih seseorang sebagai pelaku dalam tradisi tersebut, serta 

dipercayai oleh masyarakat setempat. Penentuan ini merupakan proses adat yang 

sudah dilakukan secara turun temurun. Telah menjadi kebiasaan masyarakat 

Buton, khususnya Etnis Cia-Cia yang mendiami wilayah sebahagian Kota Baubau 

dan Kabupaten Buton dalam melakukan praktek kilala terutama ketika hendak 

melakukan kegiatan-kegiatan penting, seperti membangun usaha, pernikahan dan 

lain-lain. Kilala memiliki perbedaan dengan peramal yang dipraktekan oleh dukun 

pada umumnya. Kilala lebih mengarah pada penguasaan pembacaan tanda-tanda 

tertentu yang terkadang diperoleh secara otodidak dan ada pula secara turun 

temurun.6  

 Tradisi kalemba-lemba berlangsung selama 4 atau 5 hari setiap malam 

minggu dan dalam tahap pelaksanaannya dilakukan oleh miniatur parabela, moji 

dan waci yang menjabat sebagai tokoh adat, begitu pula dengan generasi muda 

yang telah ditunjuk dari hasil kilala. Tradisi kalemba-lemba memiliki pantangan 

                                                             
5Ilwan, dkk., Ritual Mewuhiha Limano Bhisa Dalam Menyambut Pesta Panen Pada 

Masyarakat Desa Morindino Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Kelisanan Sastra 

dan Budaya 2, no. 2 (Desember 2019): h. 37-38.  

 6
La Ode Sakiyuddin, “Kialal Dalam Tinjauan Filossophis” https:// kaburia. Woedpress. 

Com/2015 /05/29/ kilala - dalam – tinjauan – filophis/1/ Diakses 19 September 2021.  



 

4 

 

atau larangan yang harus dipatuhi oleh peserta kalemba-lemba, Adapun 

pantangannya sama seperti pantangan parabela, moji dan waci yang menjabat 

sebagai tokoh adat. Pantangannya berupa tidak boleh makan sendiri-sendiri, 

makan tidak boleh sendok sendiri (harus disendokkan), makan harus diatas talang, 

makan tidak boleh sambil berjalan, tidak boleh berbohong, tidak boleh makan 

diluar, tidak diperbolehkan memikul benda hidup atau orang yang meninggal, dan 

lain sebagainya selama masih sebagai orang yang diangkat sebagai pelaksana 

kalemba lemba, Jika ada yang melanggar pantangan tersebut maka akan 

berpengaruh pada kehidupan bersama.  

  Hasil observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat Buton Suku Cia-Cia  

masih banyak yang belum mengetahui dan memahami lebih jelas tentang tradisi 

kalemba-lemba terutama para remaja laki-laki dan perempuan. Begitu pun terkait 

dengan pengetahuan mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih 

sangat kurang. Akibatnya generasi muda yang berada pada era modern seperti saat 

ini awam dan tidak paham tentang tradisi yang menjadi warisan budaya nenek 

moyang mereka sendiri. Bukan hanya itu, sebagian remaja laki-laki dan 

perempuan pada Suku Cia-Cia ada yang mulai mengikuti aliran yang berbeda dan 

bertentangan dengan tradisi tersebut karena terpaan transformasi dan globalisasi 

telah mengubah watak dan gaya hidup manusia sehingga nilai-nilai budaya secara 

perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Begitu juga 

yang mengikuti kajian keIslaman mulai meninggalkan tradisi tersebut, mereka 

menganggap tradisi kalemba-lemba bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam 

yang mengandung bentuk syirik, dan bid’ah. 

  Perkembangan globalisasi yang semakin meluas, teknologi yang semakin 

canggih telah mengubah aspek-aspek tradisional masyarakat. Seperti halnya gaya 

berbahasa pada masyarakat khususnya dikalangan remaja bahkan anak-anak 

sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa perkotaan 

seperti aku, bro, gue, dan lain sebagainya, telah mengubah bahasa lokal yang ada 

di daerah masyarakat itu sendiri. Begipu pula pada gaya berpakaian maupun 
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penampilan.7 Hal ini tentu dapat berdampak pada bergesernya nilai-nilai yang 

bersifat tradisional ke proses modernisasi. Modernisasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu perubahan sosial kehidupan masyarakat dari yang 

tradisional menuju masyarakat modern. 

  Era modernisme yang telah banyak menyerang berbagai kebudayaan yang 

ada di dunia dan berhasil membuat sebagian kebudayaan perlahan-lahan mulai 

ditinggalkan namun berbeda dengan tradisi kalemba-lemba yang dilaksanakan 

oleh masyarakat Buton Suku Cia-Cia yang sepertinya tetap eksis walaupun 

terdapat beberapa perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan zaman. Perubahan 

tersebut dapat terlihat pada tokoh adat yang dulu memakai pakaian kebesaran 

Buton (Balahadada), sekarang menggunakan jas, persoalan waktu yang dahulu 

tradisi kalemba-lemba barakhir sampai siang sekarang berakhir pada waktu subuh, 

struktur baruganya (rumah adat) yang dulu menggunakan kayu sekarang 

menggunakan beton, perubahan lainnya dapat terlihat pada struktur makanan yang 

dulu sederhana hanya berupa ikan, sanggar (pisang goreng), kue cucur dan nasi, 

sekarang makanannya lebih dikreasikan dan beraneka macam.  

Perubahan tradisi yang terjadi di masyarakat tentu menjadi pertanyaan 

bagi sejumlah masyarakat luar maupun masyarakat lokal yang telah terpengaruh 

oleh pandangan modernisme dimana tradisi nenek moyang yang sejatinya telah 

lahir jauh sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dan agama-

agama besar sekarang ada. meski demikian, masyarakat Desa Laburunci terutama 

para tokoh adat masih mempercayai bahwa setiap warisan budaya yang 

diturunkan pasti memiliki maksud dan tujuan yang positif bagi generasi 

penerusnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, dalam pandangan 

Koentjaraningrat yang ia kutip dari C. Kluckhohn mengenai berbagai masalah 

dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem 

nilai budaya yang salah satunya adalah masalah hakikat dari kedudukan  manusia 

dalam ruang waktu dimana ada suatu kebudayaan yang memandang penting masa 

lampau dalam kehidupan manusia. dalam kebudayaan serupa itu orang akan lebih 
                                                             

7
Sam’un Mukraimin dan Suardi, Interelasi Tradisi-Modernisasi Pada Masyarakat Towuti 

Kabupaten Luwu Timur, Equilibrium Pendidikan Sosiologi 5, no. 1 (2017): h. 2. 
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sering menjadikan pedoman tindakannya contoh-contoh dan kejadian pada masa 

lampau. 

  Mempertahankan suatu kebudayaan bukan hanya semata-mata tanggung 

jawab pemerintah, namun juga kewajiban semua lapisan masyarakat, terlebih 

generasi muda, sudah seharusnya berperan aktif dalam mempertahankan 

kebudayaan daerah. selain itu, Seorang tokoh adat memiliki peran dan pengaruh 

yang bisa menggerakkan warganya dalam mempertahankan tradisinya. karena 

tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan 

masyarakat disuatu daerah. Tokoh adat pada umumnya sebagai kepercayaan dari 

orang lain. Masalah mempertahankan tradisi kalemba-kalemba sangat penting 

dengan adanya peranan dari tokoh adat, karena tokoh adat sangat dihormati oleh 

masyarakatnya.8 

 Berdasarkan uraian diatas, meskipun modernisasi telah masuk, tetapi tidak 

merubah seluruh aspek yang ada di masyarakat seperti halya seorang tokoh adat 

pada masyarakat Buton Suku Cia-Cia. Tokoh adat yang ada di Desa Laburunci 

masih tetap eksis keberadaannya di masyarakat, perannya pun masih dibutuhkan. 

disadari atau tidak peranan tokoh adat dalam mempertahankan tradisi sangatlah 

penting terlebih dalam perubahan dan kemajuan zaman saat ini, tradisi kalemba-

kalemba yang sudah ada sejak nenek moyang seharusnya tetap dipertahankan 

sebagai kebudayaan lokal, hal ini karena sebagai jati diri Bangsa Indonesia yang 

membedakan dengan bangsa lain dan juga sebagai salah satu ciri khas Negara 

Indonesia yang beraneka ragam suku, kebudayaan, adat istiadat dan juga tradisi 

yang dipersatukan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. dengan demikian, agar 

tradisi tidak punah dan hilang ditelan zaman tentunya banyak hal yang harus 

diperhatikan oleh tokoh adat dalam mempertahankan tradisi nenek moyang 

terutama tentang tradisi kalemba-lemba masyarakat Buton Suku Cia-Cia itu 

sendiri, sehingga masyarakat tersadar untuk bisa mencintai dan melestarikan 

budaya sebagai kekayaan Bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi ketertarikan 

                                                             
8Andre Jonathan Panggabean, dkk., Peranan Komunikasi Tokoh Adat Dalam 

Mempertahankan Upacara Adat Dalam Melestarikan Upacara Adat Belian Suku Paser Di 

Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Ilmu Paser Ilmu Komunikasi 9, no. 1 (2021): h. 2. 
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penulis untuk mengadakan penelitian guna menggali informasi dibalik keberadaan 

(eksistensi) tokoh adat dalam mempertahankan tradisinya. Penelitian ini berjudul 

“Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Tradisi Kalemba-Lemba pada 

Mayarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton”.   

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai fokus yang akan diteliti sehingga 

dapat meyamakan persepsi antara pembaca dan peneliti. Berdasarkan latar 

belakang yang diuraikan diatas penelitian ini difokuskan pada struktur 

kelembagaan dan sistem kepercayaan adat pada masyarakat Buton Suku Cia-Cia, 

makna simbolik yang terkandung dalam tradisi kalemba-lemba, dan peranan 

tokoh adat dalam mempertahankan tradisi kalemba-lemba. 

2. Deskripsi Fokus 

 Fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, menggunakan beberapa 

konsep yang memerlukan pendeskripsian agar penelitian ini lebih terarah dan 

dapat dipahami oleh pembaca. Maka penulis memberikan deskripsi tersebut yaitu: 

1) Tradisi Kalemba-lemba 

Tradisi kalemba-lemba adalah tradisi yang dilakukan satu kali setiap 

tahun oleh masyarakat Suku Cia-Cia khususnya Cia-Cia Laporo yang 

dilaksanakan pada bulan februari dan merupakan bentuk rasa syukur atas 

keberhasilan panen. Tradisi kalemba-lemba yang dimaksud penulis ialah tradisi 

yang berada di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. 

2) Struktur kelembagaan dan sistem kepercayaan adat masyarakat Buton 

Suku Cia-Cia  
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Struktur kelembagaan berarti suatu susunan atau tatanan suatu  kelompok 

masyarakat yang berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan 

bersama yang diinginkan. Struktur kelembagaan yang dimaksud penulis berarti 

susunan tingkatan tokoh adat beserta tugasnya dari yang tertinggi sampai 

tersendah. Adapun sistem kepercayaan adat merupakan kepercayaan yang bersifat 

turun temurun tentang keberadaan dan kebenaran landasan suci yang berhubungan 

dengan masa lalu. Sistem kepercayaan adat yang dimaksud penulis dalam 

masyarakat Buton Suku Cia-Cia khususnya di Desa Laburunci  adalah meyakini 

bahwa alam sekitar dipenuhi oleh hal-hal gaib seperti adanya makhluk-makhluk 

halus yang hidup berdampingan dengan manusia yang diyakini oleh masyarakat 

Suku Cia-Cia berpengaruh pada kehidupan. 

3) Bentuk dan Makna Simbolik tradisi Kalemba-lemba  

Makna adalah maksud yang terkandung dari suatu kata, makna dengan 

bendanya sangat berkaitan dan saling menyatu.  

Simbol adalah lambang. Kata simbol berarti sesuatu yang biasanya 

berupa tanda yang terlihat untuk menggantikan gagasan atau objek. Sedangkan 

simbolis adalah lambang untuk menerangkan sesuatu yang bermakna atau 

memiliki arti.  

Bentuk dan makna simbolik yang dimaksud peneliti berupa waktu, 

tempat, pakaian, keadaan, makanan, tindakan dan ucapan-ucapan yang 

mengandung makna simbolik.  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis dapat merumuskan 

masalah  terkait Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Tradisi Kalemba-

lemba pada Masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan 

Pasarwajo Kabupaten Buton. Permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Struktur Kelembagaan dan Sistem Kepercayaan Adat pada 

Masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton? 

2. Bagaimana Bentuk dan Makna Simbolik Tradisi Kalemba-lemba pada 

Masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton? 

3. Bagaimana Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Tradisi 

Kalemba-Lemba pada Masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci 

Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kegiatan mengkaji penemuan-penemuan  terdahulu 

secara mendalam, menganalisis, mencermati dan mengenali kelebihan dan 

kekurangannya kemudian dijadikan bahan penelitian selanjutnya.  

 Kajian pustaka berfungsi mencegah adanya kesamaan penelitian yang 

membahas permasalahan-permasalahan yang sama atau hampir sama dengan 

peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, skripsi, atau tulisan lainnya.  

 Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya: 

Pertama, Penelitian yang disusun oleh Natalia Rahman Damayanti, Vina 

Salfiana Darvina Soedarwo, Rachmad Kristino Dwi Susiolo, di Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2020 dengan judul Peran Tokoh Masyarakat Adat 

dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Interpretatif 

pada Masyarakat Kota Ternate). Penelitian ini membahas tentang peranan tokoh 

masyarakat adat atau perangkat adat di Kesultanan Ternate mampu 

mempertahankan esistensinya, meskipun modernisasi terjadi seiring dengan 

pembangunan pesat kota Ternate seperti pembangunan ritel-ritel modern yang 

membuat beberapa kebiasaan tradisional hilang bahkan dikesampingkan, tetapi 

masyarakat adat tetap pada posisi mereka beserta tugas yang melekat pada peran. 

Kearifan lokal pada kota Ternate tentu tidak lepas dari peran tokoh masyarakat 
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adat dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai 

bentuk melestarikan juga membangun masyarakat yang tetap berpegang teguh 

pada nilai-nilai kearifan lokal yang masih tetap terjaga keasliannya. 9 

Persamaan penelitan tersebut dengan penelitian ini, yaitu membahas 

bagaimana peranan tokoh adat dalam mempertahankan dan melestarikan nilai-

nilai kearifan lokal dan tradisi yang diterpa oleh modernisasi juga membahas 

pentingnya peran tokoh adat dalam memproses pembangunan masyarakat dan 

mencegah masyarakat dari dampak negatif modernisasi untuk menjaga tardisi 

tetap eksis dimasyarakat.  

Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian dari Natalia 

Rahman Damayanti  memfokuskan pada peran tokoh masyarakat adat dalam 

pembangunan masyarakat berbasis kearifan lokal. Sedangkan penulis 

memfokuskan pada struktur kelembagaan dan sistem kepercayaan adat, bentuk 

dan makna simbolik tradisi kalemba-lemba, dan peranan tokoh adat dalam 

mempertahankan tradisi kalemba-lemba. 

 Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko Suryo Gumilang, Haryono, 

Atik Catur Budiati, di Universitas Sebelas  Maret, 2016 dengan judul Peran 

Sentral Figur Tokoh Adat dalam Upacara Sedekah Gunung di Desa Lencoh, 

Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini membahas tentang peran 

tokoh adat sebagai seksi keresmian dan pembaca ujub kidungan. Seksi keresmain 

mempunyai tugas untuk mengawasi upacara mulai dari persiapan sampai pada 

pelaksanaan. Peran tokoh adat dalam  upacara sedekah gunung adalah satu-

satunya peran yang belum pernah tergantikan oleh siapa pun, akan tetapi setiap 

warga masyarakat Desa Lencoh juga mempunyai peran dalam prosesi upacara 

sedekah gunung. Tokoh adat berperan sentral dalam upacara sedekah gunung, 

tokoh adat sebagai agen yang memiliki kekuasaan dengan rutinitas ritual upacara 

                                                             
9Natalia Rahman Damayanti, dkk., Peran Tokoh Mayarakat Adat Dalam Pembangunan 

Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Interpretatif pada Masyarakat Kota Ternate), 

Pendidikan dan Sejarah 16, no. 2 (September 2020): h. 19. 
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sedekah gunung yang sudah melekat erat dalam  masyarakat. Tanpa kehadiran 

tokoh adat warga Desa Lencoh merasa kurang mantab dalam melaksanakan 

upacara ritual. Oleh karena itu, tokoh adat mempunyai beban tersendiri jika tidak 

mengikuti upacara sedekah gunung tersebut. 

 Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti diantaranya dalam hal kepemimpinan tokoh adat dalam melakukan 

upacara-upacara adat. Tokoh adat mengatur masyarakatnya apabila sebuah 

kampung melaksanakan tradisi. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut 

berfokus pada peran sentral tokoh adat dalam upacara sedekah gunung di Desa 

Lencoh Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Sedangkan penelitian ini 

memfokuskan pada peran tokoh adat dalam mempertahankan tradisi kalemba-

lemba. 

 Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ilwan, La Ode Dirman dan Ajeng 

Kusuma Wardani, dalam jurnal kelisanan sastra dan budaya, 2019 dengan judul 

“Ritual Mewuhiha Limano Bhisa Dalam Menyambut Pesta Panen Pada 

Masyarakat Desa Morindino Kec. Kambowa Kab. Buton Utara. Penelitian ini 

membahas tentang ritual Mewuhiha Limano Bhisa dalam menyambut pesta panen 

pada masyarakat Desa Morindino Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara. 

Ritual ini adalah suatu bentuk proses ritual pencucian tangan imam kampung, 

“pencucian tangan” hanyalah berupa kiasan dan kegiatan pemanjatan do’a 

bersama. Ritual ini merupakan pewarisan dari nenek moyang kepada generasi 

selanjutnya. Ritual Mewuhiha Limano Bhisa sudah menjadi tradisi yang selalu 

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Morindono Kecamatan Kambowa Kabupaten 

Buton Utara. Masyarakat di desa tersebut selalu menjunjung tinggi budaya 

Mewuhiha Limano Bhisa karena merupakan salah satu kepercayaan masyarakat 
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yang dilaksanakan setiap tahun dengan ucapan syukur atas hasil panen yang 

didapatkan.10  

 Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini  dalam hal 

sama-sama membahas tradisi yang dilakukan setiap tahun. Adapun perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut lebih 

memfokuskan pada makna simbolik yang terkandung di dalam ritual Mewuhiha 

Limano Bhisa. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada peranan tokoh adat 

dalam mempertahankan tradisi kalemba-lemba. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan struktur kelembagaan dan kepercayaan adat 

pada masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan 

Pasarwajo Kabupaten Buton. 

b. Untuk mengetahui bentuk dan  makna simbolik tradisi kalemba-lemba 

pada masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan 

Pasarwajo Kabupaten Buton. 

c. Untuk menganalisis peranan tokoh adat dalam mempertahankan  

tradisi kalemba-lemba pada masyarakat Buton Suku Cia-Cia  di Desa 

Laburunci Kecamatan Pasarwajo. 

2. Manfaat Penelitian 

 Setiap penelitian yang sudah diteliti oleh setiap manusia, tentu memiliki 

nilai sisi baiknya dan mempunyai manfaat yang baik. Peneliti mengharapkan hasil 

                                                             
10 Ilwan dan dkk., Ritual Mewuhiha Limano Bhisa dalam Menyambut Pesta Panen Pada 

Masyarakat Desa Morindono Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, Kelisanan Sastra 

dan Budaya 2, no. 2 (Desember 2020), h. 3. 
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penelitian ini dapat berguna bagi semua orang dan dapat memberikan nilai-nilai 

yang positif. Baik secara teoritis maupun praktis. 

a. Secara Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas 

cakupan pengetahuan mengenai tradisi Kalemba-lemba pada 

masyarakat Buton Suku Cia-Cia Kecamatan Pasarwajo Kabupaten 

Buton. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong para peneliti 

untuk lebih dalam menggali tradisi-tradisi yang berkembang di 

masyarakat.  

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara 

lain : 

1. Bagi UIN Alauddin Makassar 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sebagai 

sumber acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan yang 

berkaitan dengan sebuah kebudayaan. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

masukan dan bahan rujukan pada masyarakat Desa Laburunci 

Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dalam  mengetahui dan 

memahami  tradisi tersebut.  

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi 

dan untuk mendapatkan gelar sarjana sosial pada program strudi 

Sosiologi Agama di UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Konsep Peranan 

 Peran diartikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh 

masyarakat dari seorang individu yang memiliki status atau menempati posisi 

tertentu di dalam masyarakat. Ralph Linton mengartikan peran sebagai ekspresi 

dinamis dari status. Seorang individu menduduki status tetapi melaksanakan 

peran. Norma-norma budaya kita mengajarkan bahwa orang yang menduduki 

status tertentu harus bertindak sesuai harapan masyarakat dari status itu.1  

Peran merupakan aktivitas sosial yang dapat dimainkan seseorang 

melebihi statusnya sendiri. Peran yang dimainkanpun bisa bermacam-macam 

lintas status, jenis kelamin, kelompok usia, strata sosial, dan lain sebagainya.  

Peranan merupakan aspek dinamis dari status. Menurut Soekanto, apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia telah menjalankan suatu peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada 

penyesuain diri, fungsi, dan sebagai suatu proses, Jadi peranan tepatnya dapat 

dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu tempat atau posisi dalam lingkungan 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan.2 Sedangkan  menurut Jack C. Plano, 

peranan yaitu seperangkat pelaku yang diharapkan dari seseorang yang 

menduduki posisi tertentu falam suatu kelompok sosial.3 

Peranan yang melekat pada diri seseorang  harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan 

unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.  

                                                             
1 Bernard Raho, Sosiologi (Maumere: Ledalero, 2016), h. 94-95. 
2 Syamsuddin AB, Pola Pembinaan Agama Komunitas Perempuan Nelayan Di 

Kabupaten Sinjai , Pusat Studi Gender dan Anak UM Alauddin Makassar 3, Vol. 3 (2019):h. 4-5.  
3 Desriadi, dan  Afrianald Rizhan, Peran Tokoh Adat Dalam Perencanaan Pembangunan 

(Suatu Studi di Desa Koto Tuo Kopah Kabupaten Kuantan Singingi), Politik & Kebijakan Publik 

2, no. 1 (Februari 2015):h. 5. 
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Posisi seseorang merupakan status sosial secara umum dimasyarakat 

dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi seseorang menyangkut lingkungan 

pergaulan, hak-hak, prestasi, serta kewajibannya. Secara abstrak, 

kedudukan/status berarti tempat seseorang dalam satu pola tertentu. Bahkan 

seseorang bisa mempunyai beberapa kedudukan/status karena memiliki beberapa 

pola kehidupan.4   

 status yang dimiliki seseorang memiliki hubungan pula dengan 

peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada peran tanpa kedudukan 

dan tidak ada kedudukan tanpa peran. Peranan dapat didefinisakan sebagai pola 

tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari orang yang mempunyai 

kedudukan status tertentu. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri 

dan merupakan bagian dari sebuah proses.5 Antara peranan dan status sama-sama 

memiliki fungsi yang saling terkait bagaikan dua sisi mata uang, artinya tidak ada 

kedudukan tanpa peranan. Begi pun sebaliknya tidak ada peranan tanpa 

kedudukan.6 dengan demikian, Jika seseorang telah melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai kedudukannya maka dia telah menkjalankan suatu peran 

sosial. Sebab, peran merupakan faktor penentu apa yang seharusnya dilakukan 

oleh seseorang sekaligus pemberi kesempatan bagi pemerannya.   

Setiap status menyediakan panduan bagaimana kita harus bertindak atau 

berperasaan. Sebagaimana halnya dengan aspek lain dalam struktur sosial, status 

menempatkan batas pada apa yang dapat atau tidak dapat kita lakukan. Karena 

status sosial merupakan bagian yang hakiki dalam struktur sosial, maka status 

sosial ditemukan dalam semua kelompok manusia.7 

                                                             
4  Wahyuni, Pengantar Sosiologi (Gowa: Cara-baca, 2018), h. 101. 
5 Maria Yaldiana Nelda, Peran Tokoh Adat Dalam Upacara Penti Sebagai media 

Komunikasi Tradisional Dalam Pengembangan Budaya Di Kecamatan Komba Kabupaten 

Manggarai Timur (Penelitian di Desa Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba, kabupaten 

manggarai timur, Skripsi (Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Pembangunan 

Masyarakat Des a “AMD” Yogyakarta), 2020, h. 27.  
6 Elly M. Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi ( Bandung: Prenadamedia Group, 

2010), h. 435. 
7 James M. Henslin, Sosiologi Edisi 6 jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 94. 
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Teori peran (Role Theory) merupakan teori perpaduan berbagai teori, 

orientasi, termasuk disiplin ilmu. Kata peran diambil dari dunia teater. dalam 

teater, seseorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya 

sebagai tokoh diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan  

juga memiliki beberapa bagian, yaitu : 

1. Peranan nyata (Anacted Role) merupakan suatu cara yang betul-betul 

dilakukan seseorang dalam menjalankan suatu peranan. 

2. Peranan yang dianjurkan (prescribed Role) merupakan cara yang 

diharapkan oleh masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.  

3. Konflik peranan (Role Conflik) merupakan suatu kondisi yang dialami 

seseorang yang menduduki suatu status (kedudukan) atau lebih yang 

menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antara satu 

sama lain. 

4. Kesenjangan peranan (Role Distance) merupakan pelaksanaan peranan 

secara emosional. 

5. Kegagalan peran (Role Failure) merupakan kegagalan seseorang dalam 

menjalankan suatu peranan tertentu.  

6. Model peranan (Role Model) merupakan seseorang yang tingkah lakunya 

ditiru, dicontoh, dan diikuti. 

7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) merupakan hubungan 

seseorang dengan individu lainnya pada saat ia menjalankan peranannya. 

8. Ketegangan peranan (Role Strain) merupakan kondisi yang timbul apabila 

seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan dan tujuan 
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peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidaksesuian yang 

bertentangan satu sama lain.8 

B. Konsep Tokoh Adat 

1. Pengertian Tokoh Adat 

 Tokoh adat merupakan seorang yang netral didalam sebuah komunitas 

masyarakat. Tokoh adat adalah sosok yang dapat dijadikan sebagai rujukan 

maupun sebagai tempat bertanya tentang permasalahan masyarakat, penokohan 

tersebut disebabkan pengaruh kedudukan, posisi, dan kemampuan yang diakui 

oleh masyarakat sekitarnya. Tokoh adat atau pemuka adat secara tradisional 

merupakan pemimpin masyarakat dalam suatu persekutuan masyarakat adat. 

Menurut Soerjono Soekanto, pemuka adat dianggap sebagai pemimpin yang adil, 

mempunyai keberanian, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran, berperasaan 

halus, serta berperikemanusiaan.9  

 Tokoh adat dalam  menjalankan perannya tidak boleh membeda-bedakan 

antara anak kandung dan orang lain. Tokoh adat adalah pihak yang berperan 

menegakkan aturan adat. Peranan tokoh adat sangatlah penting dalam 

pengendalian sosial. Tokoh adat berperan dalam membina dan mengendalikan 

tingkah laku dan sikap masyarakat untuk sesuai dengan ketentuan adat. 

 Tokoh adat mempunyai suatu aturan yang dijalani. Nama lain dari aturan 

disebut struktur, sedangkan aturan pemim[in juga disebut dengan strukturasi 

pemimpin. Strukturasi pemimpin adalah merupakan segala aturan yang berlaku di 

dalam kepemimpinan seseorang dalam memimpin suatu organisasi. Aturan 

tersebut dilakukan secara terus menerus dan telah menyatu dengan erat sehingga 

menjadi rutinitas. dalam struktur atau aturan terdapat pembagian tenaga kerja 

yang sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing. Aturan satu 

                                                             
8 Ratna Dewi, Peran Ibu Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di 

Biringkaloro Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga  Kabupaten Gowa, Skripsi (Fak. Dakwah 

dan Komunikasi 2018),  h. 31-34. 
9 Leni Marlinda, dan dkk., Peranan Tokoh Adat Buton Di Tomia Dalam Penerapan Nila-

Nilai Budaya Pasombo Pada Acara Adat Pengukuhan Gadis Remaja (Studi di Desa Timur 

Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, Selami IPS 3, no. 47 (Juni 2018): h. 2.  
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dengan lainnya saling berelasi dan berkaitan agar dapat mencapai hasil kerja yang 

maksimal.10 Inilah yang juga terlihat di dalam prosesi tradisi kalemba-lemba yang 

dipimpin oleh tokoh adat setempat. Oleh karena itu, keberadaan tokoh adat sangat 

berperan penting dalam perayaan tradisi kalemba-lemba sampai saat ini.  

2. Jenis-jenis Tokoh Adat 

 Beberapa jenis tokoh adat yang ada dalam kehidupan masyarakat ialah 

sebagai berikut: 

a. Kepala Suku 

                 Menurut Soepomo, Kepala suku/adat adalah bapak masyarakat, yang 

mengetahui persekutuan sebagai salah satu ketua disuatu keluarga besar, kepala 

suku adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Adapun fungsi kepala 

suku berdasarkan uraian pengertian diatas ialah bertugas memelihara hidup rukun 

didalam persekutuan tersebut, serta menjaga agar hukum itu dapat dijalankan 

dengan selayaknya. Aktivitas kepala suku/adat dalam kehidupan sehari-hari yakni 

meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat.11 

b. Kepala Adat 

      Menurut Winardi dalam Patton mengemukakan bahwa kepala adat  

adalah seorang atau orang yang memiliki latar belakang pribadi yang sangat kuat 

mewarnai dirinya sendiri, memiliki kualitas subjektif maupun objektif yang 

memungkinkannya tampil dalam kedudukan diluar struktur organisasi resmi 

namun ia dapat mempengaruhi tindakan atau kelakuan suatu kelompok 

masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif. 

                                                             
10 Jatmiko Suryo Gumilang, dan dkk., Peran Sentral Figur Tokoh Adat dalam Upacara 

Sedekah Gunung di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali,  Analisa Sosiologi 5, no. 

2 (Oktober 2016): h. 5. 
11 Hendrikus Ojanggai, Peran Kepala Suku Mairasi Dalam Mengatasi Konflik 

Pertahanan Di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, Skripsi (Fak. FISIP 

UNSRAT Manado 2012), h. 5.  
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    Abdul Harsis asy’arie, mengemukakan bahwa kepala adat merupakan 

seorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan tetap 

berpegang pada adat juga aturan yang sebenar-benarnya, tidak memihak pada 

siapapun saat bertindak menjadi penengah didalam suatu perkara dan tidak berat 

sebelah dalam mengambil keputusan. Kedudukan kepala adat sangat strategis 

karena kepala adat dapat menjalankan hak, wewenang, serta adat istiada yang 

merupakan penyelenggaraan tanggung jawab dalam kemasyarakatan dan 

pembangunan. Kepala adat memiliki fungsi dalam pelaksanaan pembangunan 

seperti gotong royong, melestarikan nilai-nilai budaya, dan memberdayakan nilai-

nilai adat dalam kehidupan masyarakat.12 

c. Juru Kunci 

    Juru kunci biasanya adalah penjaga tempat-tempat yang keramat, 

misalnya seperti makam, gunung laut dan lain sebagainya. Tugas juru kunci yaitu 

ketika ada pengunjung yang datang, juru kucilah yang akan melepas kunci, 

membuka pintu, dan mempersilahkan pengunjung masuk. Frasa juru kunci juga 

diperuntukkan bagi para penjaga makam ditempat keramat yang tidak berada 

dalam bangunan.13 

Seorang juru kunci memiliki modal simbolik karena menjadi seorang juru 

kunci bukanlah sembarang orang. Tidak setiap orang dapat menempati kedudukan 

tersebut. Juru kunci adalah orang-orang terpilih yang memiliki wibawa spiritual 

dan seringkali menjadi satu-satunya pewaris tradisi lisan.14 

 

                                                             
12 Martinus Usat, Fungsi Kepemimpinan Kepala Adat Dalam Pembangunan Desa Kelubir 

Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan, Administrasi Negara 1, no. 4 (2013): h. 4-

5 
13 Angga Dimas Yunianto, Konstruksi Identitas Juru Kunci Kampung Adat Cikondang 

(Studi Deskriptif Mengenai Konstruksi Identitas Juru Kunci Kampung Adat Cikondang) Tesis 

(Universitas Komputer Indonesia 2018), h. 2. 
14 Harjito, Juru Kunci: Kontradiksi Dalam Tiga Cerita Pendek, Alayasastra 14, no. 1 

(2018): h. 10.  
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C. Konsep Tradisi Kalemba-lemba 

1. Pengertian dan Konsep Tradisi  

Tradisi berasal dari bahasa latin traditio yang berarti “diteruskan” atau 

yang biasa disebut kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana tradisi adalah 

sesuatu yang telah dilakukan sejak lama sehingga menjadi bagian dari suatu 

kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, waktu, kebudayaan, dan 

agama yang sama.15  

Tradisi juga dapat dikatakan sebagai kebiasaan seperti adat, kepercayaan, 

kebiasaan ajaran yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang 

terdahulu yang telah dilestarikan sebagai cerminan hidup dalam kehidupan 

masyarakat yang memiliki kebudayaan.16 Berkaitan dengan sikap masyarakat 

yang hanya mengikuti kepercayaan yang diterima oleh nenek moyang mereka, hal 

ini ditegaskan oleh Allah swt. dalam firmannya dalam QS. Al-Maidah/5:104  

                          

                        

 
Terjemahnya : 

 Dan apabila dikatakan  kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang 

diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi 

kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah 

(mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang 
mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk17 
 

 Manusia yang telah terlanjur untuk meneruskan dan menjaga kepercayaan 

serta keyakinan  nenek moyang mereka tanpa menyadari bahwasanya kepercayaan 

tersebut telah menyimpang dari jalan kebenaran dikarenakan manusia telah 

                                                             
15 Fransiska Idayorani Neonnub dan Novi Triana Habsari, Belis: Tradisi Perkawinan 

Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-

2017),  Agastya 8, no. 1 (Januari 2018): h. 3.   
16  A. Suryaman Mustari, Hukum Adat Dulu, Kini dan akan Datang. (Makassar:Pelita 

Pustaka, 2009).h.12. 
17 Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid Berwarna, h. 125. 
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terbiasa dalam memegang kepercayaan dari tradisi peninggalan nenek moyang. 

Apabila diajak untuk menerima ajaran baru yang terkandung dalam petunjuk 

Allah maka mereka mengatakan bahwa, “Kami akan memegang teguh 

kepercayaan dan tidak akan meninggalkan apa yang telah diwariskan dari para 

nenek moyang kami,” 

Kemampuan masyarakat menciptakan dan memelihara kebudayaannya 

merupakan bukti bahwa manusia yang tinggal dan hidup dalam lingkup 

masyarakat mampu membuktikan kemampuannya tersebut dalam menampilkan 

budayanya. 

 Tradisi menurut Piotr Sztompka adalah segala sesuatu yang meliputi adat 

istiadat, kebiasaan, kepercayaan, ajaran dan lain sebagainya yang telah 

berlangsung secara turun temurun dari masa lalu kemasa kini dan masih melekat 

dalam kehidupan.18 

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang 

diteruskan dari satu generasi kegenerasi lainnya baik secara tertulis maupun lisan, 

karena tanpa adanya ini, maka tradisi akan punah. Menurut Rendra dalam 

bukunya yang berjudul “Mempertimbangkan Tradisi” ia menyatakan tradisi 

adalah suatu kebiasaan yang turun temurun dalam masyarakat. Tradisi merupakan 

kesadaran kolektif bagi masyarakat. Mempunyai sifat yang luas, meliputi segala 

kompleks kehidupan masyarakat sehingga sulit disisihkan dengan perincian yang 

tepat dan pasti.19 

Tradisi sebagai sistem budaya didalamnya bagaimana manusia 

berhubungan dengan manusia lainnya atau kelompok manusia dengan kelompok 

manusia yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannnya, dan 

bagaimana seharusnya perilaku manusia terhadap alam yang lain. Tradisi 

berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma tertentu yang 

                                                             
18 Anna Rahma Syam, dkk, Tradisi Barzanji Dalam Persepsi Masyarakat Kabupaten 

Bone, Diskursus Islam 4, no. 2 (Agustus 2016): h. 3. 
19 Leni Marlinda, dan dkk., Peranan Tokoh Adat Buton Di Tomia Dalam Penerapan Nila-

Nilai Budaya Pasombo Pada Acara Adat Pengukuhan Gadis Remaja (Studi di Desa Timur 

Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, Selami IPS 3, no. 47 (Juni 2018): h. 2. 
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sekaligus mengatur pengguna saksi serta ancaman terhadap pelanggaran dan 

penyimpanan. Selain itu, tradisi juga merupakan sistem yang menyeluruh, terdiri 

dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan juga berbagai 

jenis laku lainnya dari sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan 

tindakan lainnya. unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol.20  

 Kalemba-lemba adalah salah satu tradisi yang berasal dari masyarakat 

Buton Suku Cia-Cia yang selalu dilaksanakan pada setiap momen pesta panen 

masyarakat Desa Laburunci. Pelaksanaan Kalemba-lemba dilakukan sebanyak 

satu kali dalam satu tahun dan dilaksanakan pada rumah adat (baruga) Desa 

Laburunci dan berlangsung selama 4 malam setiap malam minggu.Tradisi 

Kalemba-lemba memiliki makna yang sangat mendalam karena selain dalam 

bentuk rasa syukur kepada Allah subhanallahu wata’ala atas karunia, rahmat dan 

nikmat rezekinya atas keberhasilan panen, juga mengandung makna dari setiap 

rangkaian ritual acaranya, sehingga sampai saat ini tradisi tersebut  masih 

melaksanakan tradisi tersebut. 

2. Kemunculan dan Perubahan Tradisi 

 Tradisi dalam arti sempit adalah kumpulan benda material dan gagasan 

yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi lahir disaat tertentu 

ketika orang menetapkan bagian tertentu dari warisan budaya masa lalu sebagai 

tradisi. dalam perkembangannya tradisi dapat mengalami perubahan. Tradisi 

berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada bagian tradisi tertentu 

dan mangabaikan bagian yang lain. Tradisi bertahan dalam  jangka waktu tertentu 

dan mungkin akan lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau 

dilupakan. Tidak menutup kemungkinan tradisi akan hidup dan muncul kembali 

setelah lama terpendam. Perubahan tradisi juga disebabkan karena banyaknya 

tradisi juga benturan antara tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan 

                                                             
20 Mochamad Rifqi Azizi, Tradisi Ngidek Endong Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam 

Perspektif „Urf (Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang) 

Skripsi (Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2018), h. 2-3. 
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tersebut dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau antara kultur yang berbeda di 

dalam masyarakat tertentu. 

 Setiap manusia pasti mengalami perubahan sebab manusia memiliki sifat 

dasar yaitu dinamis yang berarti manusia selalu bergerak, berkembang bahkan 

mengalami perubahan yang sesuai dengan zamannya. Keadaan ini tentu 

menyebabkan budaya manusia pun ikut berkembang karena pada dasarnya budaya 

tercipta dari interaksi manusia dengan manusia lainnya, sehingga jika manusia 

berkembang dan mangalami perubahan maka dengan sendirinya budaya pun 

mengalami perubahan.  

 Terjadinya perubahan kebudayaan tentunya disebabkan karena ada faktor 

yang mendorong terjadinya perubahan tersebut salah satunya ialah adanya 

penemuan baru baik berupa ide maupun alat atau dapat juga menyempurnakan 

penemuan baru kemudian memperbaharui ataupun mengganti yang lama. Hal 

tersebut bisa saja dirasakan oleh siapapun dan dimanapun.21 

D. Teori Interaksionalisme Simbolik 

Istilah interaksionalisme simbolik menunjuk pada jenis interaksi yang 

sangat khusus antara individu-individu.  Kekhususan interaksi itu nampak dalam 

kenyataan bahwa dalam berinteraksi, manusia tidak hanya memberikan reaksi 

terhadap aksi atau tindakan sesamanya melainkan terlebih dahulu menafsirkan 

atau memberikan interpretasi terhadap tindakan tersebut sebelum memberikan 

tanggapan. dengan kata lain, dalam interaksionalisme simbolik, manusia 

memberikan respon terhadap simbol yang disampaikan kepadanya.  

Interaksionalisme simbolik merupakan sebuah interaksi yang digunakan 

manusia dengan menggunakan sebuah simbol, dimana dalam simbol tersebut 

memiliki sebuah makna.  

Menurut interaksionalisme simbolik, interaksi diantara manusia terjadi 

melalui  tiga tahap, yakni aksi, interpretasi,  dan reaksi. Manusia sesungguhnya 

memberikan respon setelah memaknai simbol-simbol yang diterimanya.  

                                                             
21 Lili Hernawati, dkk., Pergeseran Tradisi Nyongkolan Pad Proses Perkawinan Adat 

Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah, Sosioreligius v, no. 1 (Juni 2020): h. 6.  
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 Pelopor utama dari teori ini adalah George Herbert Mead dan kemudian 

dikembangkan oleh mahasiswanya bernama Herbert Blumer. Menurutnya, tidak 

semua interaksi yang terjadi diantara manusia melibatkan simbol-simbol dan 

interpretasi. Mereka membedakan dua macam interaksi. Ada interaksi non-

simbolik yang tidak melibatkan pikiran seperti gerakan refleks dan interaksi 

simbolik yang melibatkan proses berpikir. Terkadang batas antara yang non-

simbolik dan simbolik sangat tipis. ketika seseorang terkena air panas, misalnya, 

dia mungkin secara tidak sadar dari mulutnya keluar kata-kata makian (non-

simbolik), namun ketika dia sadar bahwa makian itu tidak baik dan karena itu 

kata-kata makian itu tidak tuntas maka tindakan tersebut sudah melibatkan proses 

berpikir yang bersifat simbolis.22 

 Kebudayaan simbolik lebih dalam dijelaskan sebagai sebuah pola makna-

makna atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang dengannya 

masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan 

mengekspresikan kesadaran mereka melalui simbol-simbol itu.23 Karena aspek 

terpenting dari karakteristik kebudayaan adalah penggunaan lambang. Semua 

perilaku manusia dimulai dengan penggunaan lambang. Seperti seni, agama, dan 

bermacam-macam aktivitas melibatkan lambang. 

Semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol. 

Simbol budaya itu mencakup berbicara, bertindak, berpakaian, hingga ekspresi 

wajah dan gerakan tangan yang dinamai simbol fisik dan simbol sosial. jadi, 

simbol adalah obyek atau peristiwa apapun yang menunjuk pada sesuatu. Simbol 

memiliki tiga unsur. Simbol yang terkait dengan simbol itu sendiri, simbol yang 

terkait dengan sesuatu yang disimbolkan, dan simbol yang terkait dengan simbol 

lain dan sesuatu yang disimbolkan. Sesuatu yang disimbolkan berupa apapun 

yang dipikirkan dalam pengalaman-pengalaman hidup manusia. dalam memahami 

simbol, terdapat tiga faktor utama, yaitu stimulan,  reference, dan interpreter.  

Penciptaan, penggunaan, dan interpretasi simbol berlaku pada konteks yang 

                                                             
22

 Bernard Raho, Sosiologi (Maumere: Ledalero, 2016), h. 54-56. 
23 Santri Sahar, Pengantar Antropologi Integrasi Ilmu dan Agama (Makassar: Carabaca, 

2015), h. 116. 
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bersifat lokal, artinya berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan 

lainnya.24 

 Simbol merupakan bagian dari semesta tanda, sehingga simbol memiliki 

tiga faktor utama dalam pemikiran tanda, yaitu : 

1. Stimulan, adalah obyek peristiwa, kualitas atau hubungan yang dapat 

dilihat serta digunakan sebagai tanda 

2. Reference, adalah suatu hal yang diwakili oleh tanda, seperti hal-hal yang 

berkaitan dengan pengalaman manusia, berupa ide/pemikiran yang bersifat 

abstrak, informasi maupun persepsi 

3. Interpreter, adalah hubungan antara organisme dengan tanda juga 

reference yang diwakilinya,  sehingga sebuah tanda dapat berfungsi. 

Organisme tersebut dinamakan interpreter. 

 

Peneliti memilih teori Interaksionalisme Simbolik  karena bertujuan untuk 

memperoleh makna simbolik tradisi kalemba-lemba pada masyarakat Buton Suku 

Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Makna 

diperoleh melalui interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok-kelompok sosial   

yang ada di masyarakat kemudian diinterpretasikanberdasarkan pengalaman-

pengalaman yang dimiliki karena interaksi itu sendiri membutuhkan simbol-

simbol tertentu. galaman yang dimiliki karena interaksi itu sendiri membutuhkan 

simbol-simbol tertentu. 

Selain menggunakan teori Interaksionalisme Simbolik peneliti juga 

menggunakan teori Struktural Fungsional untuk memahami tentang stuktur adat 

dalam masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton. Berdasarkan Struktur kelembagaan adat Suku Cia-Cia diatas di 

Desa Laburunci secara fungsional memainkan peranan yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat di Desa Laburunci yang berarti setiap tokoh dimana 

seluruh struktur sosialnya (masing-masing elemen) terintegrasi menjadi satu, yang 

masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan 
                                                             

24 Santri Sahar, Kebudayaan Simbolik Etnografi Religi Victor Turner, Sosioreligius 2, no. 

IV (2 Desember 2019): h. 2. 
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menciptakan kesepakatan bersama dan keteraturan sosial serta keseluruhan 

elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal 

masyarakat. Fungsionalisme Struktural dapat mengkaji status, peran dan proses 

kerja dari berbagai struktur sosial bagi keseluruhan masyarakatnya. Hubungan 

teori struktural fungsional dalam penelitian ini adalah sistem struktur dan fungsi 

dalam pembagian tugas.     
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     BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research  

dengan jenis pengumpulan dan pengolahan kualitatif deskriptif. Field research 

atau penelitian lapangan yakni peneliti terlibat langsung kelapangan untuk 

melakukan sebuah penelitian tentang peranan tokoh adat dalam mempertahankan 

tradisi kalemba-lemba, maka untuk mengetahui peranan tokoh adat dalam 

mempertahankan tradisi kalemba-lemba, peneliti mengamati secara langsung 

mengenai tradisi kalemba-lemba. Untuk menghasilkan data deskriptif selengkap 

mungkin maka peneliti berusaha menggali dan menemukan informasi secara lisan 

dari hasil wawancara mengenai fakta/kejadian, yang memberikan gambaran 

tentang peranan tokoh adat dalam mempertahankan tradisi kalemba-lemba di 

Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Adapun tujuan 

penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian ini menafsirkan dan menguraikan 

data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan 

yang terjadi pada suatu masyarakat, perbedaan antara fakta yang ada serta 

pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan menekankan pada keaslian data 

sebagaimana adanya di lapangan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu data 

yang berbentuk skema, kata-kata, dan gambar.1 

2. Lokasi Penelitian  

 Lokasi Penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan judul peneliti yakni 

di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. dalam hal ini desa 

yang akan diteliti peneliti mayoritas bersuku Cia-Cia yang melaksanakan tradisi 

                                                             
 1 Rif’Atul Khoiriah Malik Eksistensi Budaya Lokal Di Era Millenial (Studi Kasus Bahasa 

Korea di Masyarakat Cia-Cia), Al-Munzir 13 no. 1 (Mei 2020): h, 4. 
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kalemba-lemba. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena dapat 

memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses 

penelitian. Peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana peranan tokoh adat dalam 

mempertahankan tradisi kalemba-lemba di zaman modern saat ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

memahami peranan tokoh adat dalam memeprtahankan tradisi kalemba-lemba di 

Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. 

1. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah suatu kajian ilmiah tentang kehidupan masyarakat 

manusia, ahli sosiologi berusaha mengadakan penelitian yang mendalam tentang 

hakikat dan sebab-sebab dari berbagai keteratuan pola pikiran dan tindakan 

manusia secara berulang-ulang.  

Melalui pendekatan sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku 

masyarakat, serta perilaku sosial manusia dengan melakukan pengamatan 

terhadap perilaku kelompok yang dibangunnya. Sosiologi adalah salah satu ilmu 

yang objek penelitiannya adalah manusia. Dalam kehidupan sosial manusia tidak 

terlepas dari budaya yang tercipta akibat adanya keragaman yang berbeda-beda. 

Sehingga melalui pendekatan Sosiologi peneliti dapat mempelajari masyarakat 

dan perilaku sosial masyarakat kaitannya dengan kebudayaan dari masyarakat 

Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.  

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi sebagaimana diketahui adalah ilmu yang mempelajari tentang 

manusia dan kebudayaannya. dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha 

untuk mencapai pengertian tentang manusia yang mempelajari keragaman bentuk 

fisik. Peneliti menggunakan pendekatan antropologi karena ingin mengetahui 

sudut pandang tentang sesuatu gejala yang dikaji sebagai acuan dalam melihat, 

dan menelitinya, dengan memahami budaya masyarakat Desa Laburunci 

Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan melihat wujud praktik 

kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 
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C. Sumber Data Penelitian 

 Berdasarkan sifatnya sumber data dapat digolongkan menjadi dua yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer (Utama) 

 Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

lokasi penelitian atau dari tangan pertama, adapun cara yang dilakukan yaitu 

observasi partisipan dan wawancara secara mendalam dengan unsur masyarakat 

yang diwakili oleh Tokoh Adat, Panitia pelaksana tradisi kalemba-lemba, dan 

Pelaku Tradisi Kalemba-lemba. 

2. Sumber Data Sekunder (Kedua) 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari 

sumber yang kedua atau sumber lain. Fungsi data sekunder adalah untuk 

melengkapi data primer, biasanya data sekunder ini sangat membantu peneliti 

apabila data primer terbatas dan sulit diperoleh. Data sekunder diperoleh dalam 

bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari 

berbagai perusahaan atau organisasi melalui dokumentasi yang bersumber dari 

buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lainnya yang 

mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti.2 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah Field 

Researd (riset lapangan), dengan demikian penulis menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

1. Observasi (pengamatan) 

                                                             
2 Maria Yaldiana Nelda, Peran Tokoh Adat Dalam Upacara Penti Sebagai Media 

Komunikasi Tradisional Dalam Pengembangan Budaya Di Kecamatan Kota Komba Kabupaten 

Manggarai Timur (Penelitian di Desa Rana Mbeling Kec. Kota Komba Kab. Manggarai Timur) 

Skripsi (Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 

“APMD” Yogyakarta 2020), h. 51. 
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 Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data dengan cara 

mengamati, meneliti atau mengukur kejadian yang sedang berlangsung. dengan 

cara ini data yang dapat diperoleh adalah faktual dan aktual dalam artian data 

yang dikumpulkan diperoleh pada saat kejadian berlangsung.   

 Objek penelitian ini adalah tokoh adat di Desa Laburunci Kecamatan 

Pasarwajo Kabupaten Buton. Adapun pengamatan yang dilakukan dengan cara 

observasi participant. Peneliti mengunjungi lokasi penelitian sekaligus langsung 

mengamati segala hal yang berkaitan erat dengan peranan tokoh adat dalam tradisi 

kalemba-lemba selama penelitian berlangsung, dan ikut serta dalam kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh masyarakat tersebut.  

 Peneliti terjun lapangan ke lokasi penelitian yang mana hal tersebut 

dilakukan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan penelitian. Dengan melihat 

dan mengetahui bagaimana umumnya atau realita yang ada di wilayah Desa 

Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Selanjutnya peneliti 

menyimpan data dengan cara mencatat, merekam, dan memotret fenomena yang 

dianalisis. 

 Saat pelaksanaan tradisi kalemba-lemba berlangsung di baruga (rumah 

adat) peneliti juga berada di lokasi pelaksanaan tradisi kalemba-lemba, kemudian 

melakukan pengamatan terhadap tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan dalam 

pelaksanaan tradisi kalemba-lemba, Seperti pengamatan terhadap sesaji-sesaji 

yang digunakan dalam tradisi kalemba-lemba, alat yang digunakan dalam 

pelaksanaan tradisi kalemba-lemba, pakaian yang dipakai dalam perayaan tradisi 

kalemba-lemba, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi kalemba-

lemba, ritual-ritual yang berlangsung dalam pelaksanaan tradisi kalemba-

lembadan posisi duduk tokoh adat Parabela, Moji, dan Waci saat plaksanaan 

tradisi kalemba-lemba berlangsug.  

 Pengamatan tersebut dilaksanakan dengan cara melihat, mendengar, serta 

bertanya mengenai kegiatan adat tersebut. Selain itu peneliti juga harus mencatat, 

mengambil gambar, dan merekam kegiatan yang dilakukan di lapangan. 
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2. Interview (wawancara) 

 Teknik wawancara merupakan suatu proses tanya jawab dalam penelitian 

yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling bertatap 

muka, mendengarkan secara langsung informasi/keterangan mengenai objek 

penelitian. dalam melakukan wawancara ini digunakan teknik wawancara 

terpimpin, dalam pelaksanaannya peneliti berpegang kepada kerangka pertanyaan 

yang sudah disiapkan sebelumnya. Maka sebelum melakukan wawancara peneliti 

terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang telah direncanakan. disusun 

sedemikian rupa agar responden dapat memberikan jawaban-jawaban yang sesuai 

dengan tujuan penelitian.  

Wawancara juga berarti cara untuk memperoleh data dengan berhadapan 

langsung, bercakap-cakap baik antara individu dengan individu maupun dengan 

kelompok.  Wawancara melibatkan dua komponen pewawancara yaitu peneliti itu 

sendiri dan orang yang yang diwawancarai. Wawancara, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan pada objek penelitian merupakan langkah paling baik dalam 

menentukan/mengumpulkan informasi.  

 Adapun rincian dari informan yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Informan Kunci  

 Informan kunci adalah orang yang menjadi narasumber utama. dalam 

penelitian ini informan kunci ialah tokoh adat yang berjumlah tiga (3) orang yakni 

Parabela, Moji, dan Waci. Sebagai penggerak atau yang dituakan dalam setiap 

pelaksanaan tradisi kalemba-lemba dan dipercayai oleh masyarakat Desa 

Laburunci untuk memegang seluk beluk kehidupan di suatu desa/kampung.  

 Parabela dipercayai sebagai yang mengatur masyarakatnya tetap sehat-

sehat. 

 Moji dipercayai untuk menjaga kampung dari hal-hal buruk. 

 Waci dipercayai untuk menjaga buah-buahan tetap bagus, buahnya 

melimpah, dan hasil panennya banyak.  
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b. Informan Biasa 

 Informan biasa adalah orang yang memberi informasi tetapi hanya sebagai 

pelengkap saja. Adapun informan biasa dalam penelitian ini adalah masyarakat 

Desa Laburunci yang berjumlah dua (2) orang yang terlibat dalam pelaksanaan 

tradisi kalemba-lemba yang diwakili oleh ketua panitia pelaksana tradisi kalemba-

lemba dan pemukul gendang. 

 Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pemgambilan subjek dengan menyesuaikan pada tujuan 

penelitian atau pertimbangan tertentu. Jadi, penentuan subjek dengan 

menggunakan teknik purposive sampling dinyatakan cocok dan sesuai dengan 

permasalahan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini. Penentuan subjek 

didasarkan atas tujuan penelitian berdasarkan orang yang dianggap paling 

mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan 

memudahkan penelitian ini berlangsung.3 Dengan demikian, peneliti dapat 

menemukan kriteria-kriteria informan baik informan kunci maupun informan 

biasa. Kriteria yang dibutuhkan peneliti dalam menentukan informan didasarkan 

pada orang yang dianggap paling mengetahui tentang informasi mengenai tradisi 

kalemba-lemba dan peranan tokoh adat dalam mempertahankan tradisi kalemba-

lemba. Sehingga di peroleh informan kunci seperti tokoh adat Parabela, Moji, dan 

Waci yang merupakan orang yang mempunyai kedudukan penting di dalam 

masyarakat.   

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperoleh 

informasi dari berbagai macam sumber baik tertulis ataupun tempat. Dokumentasi 

dapat berupa tulisn, gambar, atau hasil karya-karya seseorang. Maka penelitian ini 

dokumentasi berupa : surat, serta catatan-catatan lain yang ada dilokasi penelitian 

yang memiliki hubungan dengan permasalahan peneliti. dalam hal ini foto-foto 

sebagai sumber yang relevan, baik data  yang diperoleh dari tangan kedua maupun 

                                                             
3 Natalia Rahman dan dkk., Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pembangunan 

Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Interpretatif Pada Masyarakat Kota Ternate), 

Pendidikan dan Sejarah 16, no. 2 (September 2020): h.8. 
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dari peneliti langsung.4 Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto sebagai 

bukti dalam kegiatan tradisi tersebut. 

E. Instrumet Penelitian 

 Instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai 

instrument utama. Instrument penelitian yang dimaksud adalah setiap alat 

termasuk peneliti dalam mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab 

permasalahan. Adapun alat bantu yang digunakan peneliti adalah buku tulis, 

pulpen, dan perekam suara. Selain instrument utama peneliti juga menggunakan 

instrument tambahan sebagai pengumpulan data yang berupa pedoman observasi, 

pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi antara lain sebagai berikut: 

a. Pedoman wawancara, terdiri atas beberapa butir-butir pertanyaan yang 

akan ditanyakan secara langsung kepada responden dengan tujuan untuk 

mengetahui lebih mendalam terhadap objek penelitian. 

b. Pedoman observasi, yaitu peneliti telah menyiapkan fokus penelitian apa 

yang akan diamati atau pedoman observasi terkait dengan fokus 

penelitian yang akan diteliti. 

c. Pedoman dokumentasi, merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengambil gambar/foto setelah melakukan wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal 

ini menurut Nasution, analisis mulai dilakukan sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai 

penelitian selanjutnya jika mungkin. Namun dalam penelitian kualitatif analisis 

                                                             
4 Sri, Ritual Tradisi Nampa Tahun Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Mulang Maya 

Kec. Kotabumi Selatan Lampung Utara, Skripsi (Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung 2018), h. 31-32.  
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lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.5 

Analisis data juga berarti suatu cara yang digunakan untuk menganalisis dan 

mengolah data hasil penelitian yang selanjutnya dicari kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah diperoleh. Analisis data juga merupakan cara 

mengelompokkan, membuat suatu urutan, dan meringkas data sehingga mudah 

untuk dibaca. Cara pertama dalam analisis adalah membagi data atas kategori atau 

kelompok. Tujuan analisa dalam penelitian ini adalah menyempitkan sekaligus 

membatasi penemuan-penemuan data yang tidak relevan sehingga menjadi data 

yang teratur, tersusun, akurat, dan lebih berarti. 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam rencana penelitian ini terdiri 

dari tiga bagian yakni : 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data dapat dikatakan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabstrakan, serta informasi data kasar yang diperoleh dari catatan-

catatan tertulis selama dilapangan. Hal ini diharapkan untuk menyederhanakan 

data yang  sudah diperoleh dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam 

menarik suatu kesimpulan hasil penelitian. Dengan kata lain, seluruh hasil 

penelitian dilapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan 

data mana yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian.  

 Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Peneliti merangkum hasil catatan lapangan, hasil wawancara  selama 

proses penelitian berlangsung yang masih bersifat acak atau kasar 

kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami untuk dikelompokkan 

menjadi lebih sederhana. 

b. Peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana 

berkaitan dengan fokus dan masalah. Proses ini dilakukan dengan 

                                                             
5 Tia Munanda, Tradisi Kenduri Simpang Di Gampong Ujung Padang Aceh Barat Daya, 

Skripsi (Fak. Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry 2020), h. 26-27.  
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terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari semua jenis data 

yang sudah terkumpul. Penyusunan satuan tersebut hanya berupa 

kalimat faktual. 

2. Penyajian Data 

 Setelah melewati proses reduksi data berlangsung adalah selanjutnya 

penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti 

akan lebih mudah memberikan kejelasan data mana yang substansif dan mana 

data pendukung.  

 Data yang disajikan didalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data 

dalam bentuk tabel dan data dalam bentuk narasi/teks. Pada penyajian data 

peneliti akan memilah milah dan membagi antara data dalam bentuk tabel dan 

data dalam bentuk narasi. Adapun data dalam bentuk tabel seperti data tentang 

jumlah penduduk, dan penggolongan data penduduk menurut jenisnya. Sedangkan 

data dalam bentuk narasi yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara antara 

peneliti dgn informan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor 

prtanyaan yang ada pada rumusan masalah.   

3. Verifikasi Data 

Verifikasi data merupakan tahap akhir dari proses pengumpulan data. 

Verifikasi dan penariakan kesimpulan dimaknai sebagai penarikan arti kata yang 

telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan 

interpretasi yang dibuatnya.  

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang 

ditemukan masih bersifat sementara yang pastinya akan berubah jika sudah 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung setiap tahap pengumpulan data 

selanjutnya. Upaya penarikan kesimpulan ini dapat dilakukan peneliti adalah 

secara bertahap terus menerus selama berada di lapangan. Setelah melakukan 

pengumpulan data, peneliti dapat melakukan terkait pencarian terkait dengan 
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penjelasan-penjelasan. Kesimpulan yang telah ditemukan itu kemudian 

diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan melakukan cara berpikir ulang 

dan melihat kembali catatan lapangan sehingga dapat membentuk pertegasan 

kesimpulan.  

 Langkah dalam verifikasi data yaitu mengecek kembali data-data yang 

sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Pada tahap ini peneliti 

meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil 

wawancara peneliti dengan para informan kemudian mencocokkannya dengan 

hasil wawancra yang sudah ditulis oleh peneliti.  

 Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir adalah 

menyimpulkan dari analisis data sampai verifikasi data untuk meneyempurnakan 

penelitian ini serta memperluas dari penelitian terdahulu. Sehingga mendapatkan 

keluasan ilmu khususnya bagi peneliti dan bagi para pembacanya. Pada tahap ini 

peneliti menyimpulkan hasil wawancara yang sudah dipilih kemudian menuliskan 

kembali kesimpulannya pada bagian bab lima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Laburunci adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Pasarwajo 

yang merupakan pemekaran dari Desa Banabungi, pemekaran Desa Laburunci 

mulai pada tahun 1997, dan mulai definitif pada tahun 1998.   

 Menjangkau lokasi peneliti jika peneliti dari kota Makassar maka peneliti 

naik transportasi darat roda dua maupun roda empat menuju ke pelabuhan 

Nusantara Kota Makassar sesampainya di pelabuhan maka peneliti naik sebuah 

kapal penumpang atau yang di kenal (Pelni) yang waktunya meyesuikan kepada 

tiket kapal yang sudah dipesan biasanya,waktu berlayar untuk sampai ke 

Pelabuhan Murhum Bau-Bau kurang lebih 14 jam setelah melakukan perjalanan 

14 jam maka peneliti tibalah di kota Bau-Bau di Pulau Buton Sulawesi Tenggara. 

Pada saat peneliti tiba maka peneliti akan naik kendaraan roda dua mapun roda 

empat selama kurang lebih 1 jam, untuk menuju ke lokasi peneliti sepanjang 

perjalanan kita akan melihat pemandangan kota, keramaian kendaraan roda dua 

maupun roda empat. Setelah kurang lebih 15 menit dari Kota Bau-Bau maka 

peneliti akan melewati sebuah perkampungan yang dikenal dengan Desa Kaboria 

desa yang sepanjang perjalanan kita akan di manjakan dengan hamparan sawah, 

memiliki destinasi wisata Samporona pohon-pohon kelapa dan rumah-rumah yang 

mengikuti panjangnya perjalanan dan satu-satunya Maskar Bataliyon 725 yang 

ada sorawolio  . 

Setelah melewati Desa Kaboria maka peneliti akan melewati sebuah 

perkampungan yang di kenal dengan Desa Karya Baru, desa ini merupakan desa 

destinasi wisata yang cukup terkenal dikalangan pencinta korea yaitu Kampung 

Korea karena satu-satunya Desa yang mempelajarai bahasa Korea adalah Desa 

Karya Baru dan ada di Kabupaten Buton, setelah melewati Desa Karya Baru maka 

peneliti akan melewati sebuah perkampungan yang dikenal dengan Desa 

Wakokili, desa ini desa yang unik karena sepanjang perjalanan peneliti akan 

melewati rumah-rumah yang selaras dari warna maupun bentuk dan kampung ini 
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masih memelihara rumah lama dan memiliki salah satu detinasi wisata yang 

memanjakan mata yaitu bukit teletubbies yang menghamparan sepanjang 

perjalanan dan desa inilah merupakan pusat penelitian mahasiswa mengenai 

pertanian, setelah melewati Desa Wakokili maka peneliti akan melewati 

Perkampungan Desa Warinta, desa ini maka kita akan meilihat disepanjang 

perjalanan perkebunan kopi, merica dan pepohonan sepanjang perjalanan.  Setelah 

melewati Desa Warinta maka peneliti akan melewati perkampungan yang 

bernama Desa Lapodi (Labahawa), desa ini akan dimanjakan dengan perumahan 

yang mengikuti sepanjang perumahan, dan akan dimanjakan dengan lebatnya 

pepohonan yang ada di belakang rumah-rumah masyarakat. 

Setelah melewati Desa Lapodi (Labahawa), maka peneliti akan melewati 

Kelurahan Wakoko, Kelurahan Wakoko merupakan salah satu Kelurahan yang 

berada di Kecamatan Pasarwajo, setelah itu peneliti akan melihat perumahan-

perumahan modernt pada Kelurahan ini, dan Kelurahan ini terdapat pusat 

perbelanjaan, dan pusat perbelanjaan pasar Swasta (pasar sabo) setelah melewati 

Kelurahan Wakoko maka peneliti akan melewati perkampungan yang bernama 

Kelurahan Saragi, kelurahan ini kita akan dimanjakan dengan hamparan laut lepas 

yang berwarna biru disebelah kanan sementara disebelah kiri kita akan melihat 

rumah-rumah warga sepanjang perjalanan Kelurahan ini memiliki destinasi wisata 

dibibir pantai Kelurahan Saragi setelah melewati Kelurahan Saragi maka peneliti 

akan melewati perkampungan Kelurahan kambula-bulana disini merupakan 

daerah yang berada di pusat Kecamatan Pasarwajo disini kita akan melihat 

sekolah-sekolah unggulan yang berada di Kecamatan Pasarwajo seperti SMP 

NEGERI 1 PASARWAJO, SMA  NEGERI 1 PASARWAJO dari Kelurahan 

Kambula-bulana kurang lebih 10 menit kita akan sampai di desa Peneliti yaitu 

Desa Laburunci. Untuk menjangkau lokasi penelitian, peneliti tidak perlu naik 

transportasi umum, karena lokasi penelitian ini memiliki jarak yang tidak terlalu 

jauh dengan tempat tinggal peneliti jadi peneliti hanya perlu berjalan kaki untuk 

sampai ke lokasi penelitian. Desa Laburunci merupakan desa yang terkenal 

dengan adatnya juga, karena mereka memiliki bangunan sederhana yaitu Baruga 

(rumah adat) yang biasa digunakan ketika akan melaksanakan kegiatan-kegiatan 
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yang berkaitan dengan tradisi. Baruga (rumah adat) Desa Laburunci berada di 

dekat jalan poros (utama) Desa Laburunci, yang letaknya berada ditengah-tengah 

permukiman masyarakat.  

1. Kondisi Umum Desa Laburunci 

a. Geografis  

Secara geografis Desa Laburunci terletak +/- 7 km / 15 menit Dari Ibukota 

Kabupaten Buton. Dan +/-  5 km / 10 menit Dari Ibukota Kecamatan Pasarwajo 

dengan luas wilayah 2,5 km2, yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banabungi 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Awainulu 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Pasarwajo 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Buton Selatan 

Desa Laburunci termasuk daerah yang memiliki musim hujan, pancaroba 

dan musim kemarau, hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat yang 

ada di Desa Laburunci.  

b. Demografis 

Berdasarkan data yang diambil dari kantor tahun 2022. Desa Laburunci 

terdiri dari 4 (empat) dusun yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.033 jiwa, 

dengan jumlah KK= 705 RTM, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.427 jiwa, dan 

perempuan sebanyak 1.606 jiwa. Untuk penjelasan lebih jelasnya, dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

1. Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan    

Tabel 1. Klasifikasi Jumlah Penduduk Menurut Dusun/Lingkungan 

 

NO 

 

      DUSUN 

                JUMLAH JIWA      KEPALA 

  KELUARGA         L         P    TOTAL 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  Awasurabi 

  Awaungge 

  Awarapia 

  Ama Andia 

      362 

      335 

      362 

      368 

      335 

      343 

      469 

      459 

      697 

      678 

      831 

      827 

        170 

        148 

        213 

        174 

             Jumlah      1.427      1.606      3.033         705 

Sumber Data : Data Profil Desa Laburunci . 
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 Berdasarkan tabel jumlah penduduk diatas maka dapat diklasifikasikan 

bahwa jumlah penduduk menurut dusun/lingkungan sebanyak 3.033 yang terbagi 

menjadi empat (4) yaitu 1) Dusun Awasuarbi 2) Dusun Awaungge 3) Dusun 

Awarapia dan 4) Dusun Ama Andia dengan jumlah jiwa laki-laki sebanyak 1.427 

dan jumlah jiwa perempuan sebanyak 1.066 yang memiliki total jumlah jiwa 

secara keseluruhan sebanyak 3.033 jiwa. 

2. Jumlah Penduduk Menurut Usia 

  Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Usia 

Sumber Data : Data Kantor Desa Laburunci Tahun 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Golongan Usia  Jumlah 

1 0-4 tahun 161 orang 

3 5-14 tahun 700 orang 

5 13-19 tahun 532 orang 

7 20-29 tahun 534 orang 

9 30-39 tahun 336 orang 

11 40-49 tahun 327 orang 

13 50-59 tahun 239 orang 

15 60-69 tahun 103 orang 

17 70-130 tahun 101 orang 

Jumlah 3.033 orang 
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2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1. Belum/Tidak Bekerja 1.478 orang 

2. Petani/Pekebun 285 orang 

3. Nelayan 16 orang 

7. Pedagang 600 orang 

8. PNS  42 orang 

9. Sopir  9 orang 

10. Wiraswasta 284 orang 

11. Buruh bangunan 319 orang 

Jumlah 3.033 orang 

Sumber Data : Data Kantor Desa Laburunci Tahun 2022. 

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1. SLTA/Sederajat 794 orang 

2. Tidak/Belum Sekolah 748 orang 

3. SLTP/Sederajat 556 orang 

4. Tamat SD/Sederajat 507 orang 

5. Belum Tamat SD 252 orang 

6. Diploma IV/STRATA I 136 orang 

7. Akademi/Diploma III / S Muda 19 orang 
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8. STRATA II 10 orang 

9. Diploma I / II 4 orang 

10. STRATA III - 

11. Pondok Pesantren 7 orang 

Jumlah  3.033 orang 

Sumber Data : Data Kantor Desa Laburunci Tahun 2022. 

 Tabel diatas menggambarkan dengan jelas bahwa penduduk Desa 

Laburunci pada umumnya banyak yang tamat dan banyak juga yang tidak tamat 

sekolah. Sedangkan yang melanjutkan pendidikan kepada pendidikan tingkat 

paling tinggi tidak begitu banyak jumlahnya dari SLTA/Sederajat dan tidak/belum 

sekolah. Disini terlihat bahwa pendidikan di Desa Laburunci masih rendah karena 

kekurangan biaya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.  

      2. Sarana dan Prasarana  

Desa Laburunci memiliki bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat 

seperti : 

1. Pendidikan  

Kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan kepada generasi 

muda sangatlah besar. Peran pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan serta 

untuk berkomunikasi dengan lingkungan, karena dengan pendidikan manusia 

manusia dapat diketahui kualitas serta bermutu dalam diri seseorang. Dengan 

pendidikan pula manusia akan mudah mencari pengetahuan dan pengalaman 

dalam menjalani kehidupan, pendidikan juga dapat menunjang kemajuan dan 

mengubah serta mempengaruhi tingkah laku manusia. pendidikan merupakan 

suatu unsur terpenting dalam kehidupan.  

Desa Laburunci terdapat beberapa sarana pendidikan, berupa satu Sekolah 

Dasar (SD),  satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), satu Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA).  yaitu SDN 25 BUTON 

dan MIN 2 BUTON, MTSN 1 BUTON, serta MAN 1 BUTON. Ke empat sekolah 

tersebut letaknya masih dalam lingkungan Desa Laburunci, sehingga 
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memudahkan peserta didik tidak susah untuk menuju sekolah karena mereka 

dapat menjangkaunya hanya dengan berjalan kaki menuju ke sokalah.  

Tabel 6. Sarana Pendidikan di Desa Laburunci 

No Jenjang Pendidikan Keterangan 

1 SDN 25 Buton  1 unit 

2 MIN 2 BUTON 1 unit 

3 MTSN 1 BUTON 1 unit 

4 MAN 1 BUTON 1 unit 

Jumlah 4 unit 

 Sumber Data : Data Kantor Desa Laburunci Tahun 2022. 

2. Kesehatan  

Desa Laburunci memiliki satu unit posyandu untuk melakukan aktivitas 

menimbang bayi dan balita, persalinan, pemeriksaan ibu hamil, dan imunisasi.  

3. Penduduk serta Sarana Ibadah 

Agama ialah sistem kepercayaan yang dianut pada setiap lapisan 

masyarakat, masyarakat Desa Laburunci merupakan penduduk yang 100% 

beragama Islam.  

Pelaksanaan aktivitas ibadah terutama dalam melaksanakan kewajiban 

sholat lima waktu, terdapat dua bangunan tempat ibadah di Desa Laburunci 

diantaranya mesjid Ba’abu Taqwa, dan mesjid Al-Amin. Selain sarana ibadah 

dan, Desa Laburunci juga memiliki sarana lainnya untuk melakukan kegiatan 

yang berkaitan dengan adat istidat yaitu baruga (rumah adat). 

4. Jalan 

Sebagian jalan di Desa Laburunci sudah cukup baik dengan kondisi jalan 

yang sudah beraspal sehingga memudahkan masyarakat Desa Laburunci untuk 

bepergian, dan ada beberapa jalan yang kondisinya belum diperbaiki.  

3. Kehidupan Sosial Budaya 

Secara sosio kultural, masyarakat Desa Laburunci yang berpenduduk asli 

Suku Cia-Cia Laporo memiliki adat istiadat yang diwariskan secara turun 

temurun.  



 

44 

 

Kondisi sosial pada masyarakat Desa Laburunci pada umumnya di tengah 

kesibukannya masyarakat Desa Laburunci ini meluangkan waktu mereka dengan 

berbagai aktivitas yang dilakukan sehari-harinya, mereka menyempatkan diri dan  

ikut berpartisipasi ketika ada kegiatan-kegiatan di desa dan peduli akan sesama 

seperti melakukan gotong royong bersama, pesta kampung, bersih-bersih desa dan 

lain sebagainya yang ada pada masyarakat Desa Laburunci. 

 Dilihat dari sisi sosialnya, masyarakat Desa Laburunci memiliki ikatan 

kekeluargaan yang kuat. Hal ini dikarenakan mereka berasal dari suku yang sama 

sehingga memiliki ikatan kesukuan yang kuat, yang terlibat pada hubungan sosial 

yang terjalin, yang dalam konsep sosiologi dikenal dengan konsep interaksi sosial. 

Kondisi budaya masyarakat Desa Laburunci masih melaksanakan budaya 

dari leluhur nenek moyang mereka karena dalam kebudayaannya masyarakat 

masih dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan kepada para leluhur terdahulu 

yang diwariskan sebelumnya dan masih dilaksankan walaupun modernisasi telah 

masuk. 

4. Masyarakat Suku Cia-Cia  

Cia-Cia Laporo merupakan salah satu nama suku yang ada di Kabupaten 

Buton yang dalam komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Cia-Cia dialek 

Laporo.  

Nama Cia-Cia diambil, karena mereka menggunakan bahasa Cia-Cia, 

yang  mana bahasa ini dahulunya hanya dipakai oleh Suku Laporo yang bertempat 

di Desa Gunung Sejuk. Arti kata Cia adalah “tidak”.  

 Masyarakat Suku Cia-Cia mempunyai beberapa adat istiadat yang khusus 

seperti bahasa, kesenian, upacara perkawinan, pesta kampung, dan tradisi 

kalemba-lemba. Adat istiadat tersebut masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat 

Buton Suku Cia-Cia yang memiliki nilai tinggi yang harus dipelihara oleh 

masyarakat Suku Cia-Cia sebagai salah satu bukti warisan budaya nenek moyang. 

5. Proses Pelaksanaan Tradisi Kalemba-Lemba 

Proses pelaksanaan tradisi Kalemba-lemba terdiri dari tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Agar lebih jelas, maka peneliti akan 

menguraikan masing-masing tahapan proses pelaksanaan tradisi tersebut. Berikut 
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tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan tradisi kalemba-lemba ialah sebagai 

berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan awal dalam proses pelaksanaan tradisi kalemba-lemba adalah 

melakukan musyawarah di baruga (rumah adat), tokoh adat dan perangkatnya 

seperti panitia pelaksana, pandesuka, lebe, iyaro hadir dalam perkumpulan untuk 

melakukan wawancara terkait penunjukkan siapa yang akan dipilih untuk menjadi 

pelaku kalemba-lemba. dalam musyawarah tersebut, mereka akan memilih 

berdasarkan hasil kilala, yang melakukan kilala haruslah seorang tokoh adat 

karena tokoh adat juga dipilih dari hasil kilala. Selanjutnya nama siapa pun yang 

terpilih maka tokoh adat akan memerintahkan kepada panitia pelaksana untuk 

menyampaikan kepada kedua orang tua bahwa anaknya terpilih menjadi kalemba-

lemba. Setelah kedua orang tua setuju dan anaknya juga setuju maka paniti akan 

memilih siapa yang menjadi Parabela anak muda, Moji anak muda, dan Waci 

anak muda juga pasangannya. Selain musyawarah tentang penentuan siapa yang 

akan menjadi kalemba-lemba mereka juga langsung membahas tentang penentuan 

hari dan tanggal pelaksanaan tradisi kalemba-lemba. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Setelah melewati proses musyawarah, proses selanjutnya adalah 

mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam tradisi kalemba-lemba. 

Persiapan ini dilakukan oleh keluarga laki-laki dan keluarga perempuan karena 

dalam tradisi kalemba-lemba anak muda laki-laki harus dipasangkan dengan anak 

muda perempuan karena mereka untuk sementara menjadi tokoh adat.Tahap 

pelaksanaan tradisi kalemba-lemba tahun ini dilaksanakan selama tiga minggu 

sekali dan setiap malam minggu. Pada malam minggu pertama pihak laki-laki 

akan mendatangi rumah pihak perempuan dengan membawa pakaian-pakaian adat 

untuk pasangannya dan untuk dikenakan di baruga (rumah adat), selain itu pihak 

laki-laki membawa minyak tanah, dan kayu bakar. Selanjutnya makan bersama 

dan pergi ke baruga (rumah adat) bersama-sama orang tua dan keluarga dekat. 

Makanan-makanan yang disiapkan pihak keluarga perempuan yang menjadi 

pelaku kalemba-lemba dibiayai atau ditanggung oleh pihak perempuan dan 
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makanan yang disiapkan tergantung dari berapa banyak keluarga dari pihak laki-

laki yang menjadi pelaku kalemba-lemba yang mengiringinya. Saat memasuki 

baruga (rumah adat) maka pihak laki-laki dan perempuan dipisah tempat 

duduknya.  

Proses selanjutnya pihak laki-laki akan melakukan tarian Batanda. 

Batanda adalah tarian tradisonal masyarakat Suku Cia-Cia yang akan dilakukan 

saat sesudah memanen hasil kebun yaitu jagung dan ditarikan oleh pelaku tradisi 

kalemba-lemba, tokoh adat dan warga desa yang mau menghadiri acara tersebut, 

tarian dilakukan secara bergantian dan diiringi oleh alat musik dan nyanyian 

begitu juga para gadis yang mau menghadiri tradisi ini diwajibkan untuk 

melakukan tarian linda.  

Alat musik yang dipakai yaitu gong atau dalam bahasa Cia-Cia disebut 

“Ganda To owa” dan gendang. Alat musik ini difungsikan sebagai alat pemanggil 

masyarakat untuk berkumpul di baruga (rumah adat) yang menjadi pertanda 

bahwa akan diadakannya upacara adat tersebut. Tarian Batanda dimulai dari jam 

10 malam sampai menjelang subuh. Adapun yang pertama naik dan masuk ke 

dalam baruga (rumah adat) saat gong telah dibunyikan dimulai dari  Pandesuka, 

Waci, Moji, dan Parabela.Saat masuk di dalam baruga dianjurkan untuk memakai 

sarung Buton baik laki-laki maupun perempuan karena pelaksanaan tradisi ini 

sangat sakral. 

3. Tahap Penutup  

Tahap penutup atau tahap akhir dari tradisi ini adalah diadakannya 

pelaksanaan ritual tradisi kalemba-lemba dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi 

yang terdiri dari : 

a. Pesampea Ompu 

b. Tawanana Basahapu 

c. Bululie Galampa 

d. Baca Doa Awal 

e. Istirahat 

f. Posambua 

g. Bongkanobarata 
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h. Doa Akhir 

a. Pesampea Ompu, merupakan pembacaan doa di rumah-rumah kecil 

(Ombu) yang berada di bawah bangunan baruga (rumah adat), yang 

dilakukan oleh dua orang pandesuka dan ditemani oleh satu orang panitia.  

b. Tauana Basaghapu, merupakan pembacaan doa yang dilakukan pada 

Basaghapu yaitu batu yang berbentuk persegi berukuran besar dan ada 

ruang dibawahnya. Basaghapu itu merupakan tempat yang dikeramatkan 

oleh masyarakat Desa Laburunci karena Basaghapu ini disimbolkan 

sebagai batu pertama pembangunan Desa Laburunci. Basaghapu tersebut 

berada di depan mesjid Al-Amin Desa Laburunci. 

c. Bululie Galampa, berarti keliling baruga sebanyak 4 kali dengan di iringi 

gong dan gendang juga membawa makanan-makanan berupa pisang, 

nenas, ketupat, lapa-lapa, snack-snack, dan lain sebagainya.  

d. Baca Doa Awal, setelah melakukan ritual sebelumnya, maka mulailah 

tokoh adat dan perangkatnya kembali duduk di dalam baruga untuk 

melakukan pembacaan doa awal sebagai pertanda bahwa ritual yang 

selanjutnya akan dilakukan lagi. 

e. Istirahat, saat istirahat maka tokoh adat, perangkatnya, kalemba-lemba 

anak muda laki-laki dan yang perempuan melakukan makan bersama 

diatas talang. 

f. Posambua, dalam Posambua tokoh adat yang sedang menjabat sebagai 

Parabela, Moji, dan Waci beserta Iyaronya diwajibkan untuk mengambil 

satu buah ketupat berukuran besar dan panjang untuk saling memberi 

makan dan masing-masing mendapat satu bagian ketupat. Memberi makan 

disini bukan berarti para tokoh adat dan Iyaronya saling menyuapi tetapi 

lebih mengarah pada kepercayaan spiritualitas dimana tokoh adat 

mengambil secuil ketupat kemudian dibacakan doa setelah itu dicelupkan 

kembali kedalam wadah berisi air. Proses seperti itu dilakukan secara 

bergantian. 

g. Bongkanobarata, dalam ritual Bongkanobarata maka pihak Pandesuka 

bagian hukum dan bagian agama melakukan pertandingan silat memegang 
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belati yang diiringi dengan gong dan gendang. Pertandingan ini dilakukan 

di tanah menghadap bagian depan bangunan baruga. Sebelum melakukan 

pertandingan silat kedua pandesuka tersebut melakukan pembacaan doa 

agar diberi kekuatan. 

h. Doa Akhir, menandakan bahwa pelaksanaan ritul tersebut telah berakhir. 

Melakukan pembacaan doa bersama yang selanjutnya bersalaman satu 

sama lain dan dilakukan secara teratur dan tersusun yang dimulai dari 

iyaro, pandesuka, kalemba-lemba anak muda laki-laki dan pasangannya, 

yang dilanjutkan oleh Panitia pelaksana. Pada saat prosesi ini selesai, 

maka proses pelaksanaan tradisi kalemba-lemba dianggap selesai juga. 

B. Struktur Kelembagaan dan Sistem Kepercayaan Adat pada Masyarakat 

Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten 

Buton 

a.    Struktur kelembagaan adat masyarakat Desa Laburunci terdiri dari 

Parabela, Moji, Waci, Iyaro Parabela, Iyaro Moji, Lebe-lebe Hukumu, 

Kolaki Pandesuka, Pandesuka, dan Lebe-lebe Agama. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Struktur Kelembagaan Adat 

Suku Cia-Cia Laporo 

 

Parabela Moji 

Iyaro Parabela Iyaro Moji 

 Waci Kolaki 
Pandesuka 

Pandesuka 
Lebe-lebe 

Agama 

 Lebe-lebe 
Hukumu 
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Tokoh adat Desa Laburunci memiliki kaitan dengan perangkatnya. 

Karena memiliki sifat saling berkaitan maka peneliti akan menjelaskan beberapa 

uraian tentang tokoh adat. Uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Parabela 

Parabela dalam masyarakat Desa Laburunci merupakan tingkatan 

tertinggi dari tokoh adat karena ia bertugas dalam memelihara dan menjaga 

kehidupan masyarakat Desa Laburunci dari hal-hal buruk seperti terjadinya 

pencurian di dalam kampung, banyak orang yang sakit, itu merupakan tanggung 

jawab dari Parabela. Kepercayaan itu secara tidak langsung akan berdampak pada 

masyarakat Desa Laburunci apabila yang menjadi Parabela tidak dapat menjaga 

aturan adat untuk masyarakatnya tetap aman dan nyaman. Adapun Parabela yang 

menjaga aturan adat maka masyrakatnya akan merasakan dampak positif seperti 

masyarakat merasa aman, nyaman dan sehat. Hal ini diungkapkan oleh Pak La 

Bocu selaku Parabela Suku Cia-Cia di Desa Laburunci dalam wawancara berikut:  

“Parabela itu kalau di dalam adat Buton terutama Suku Cia-Cia maka 
Parabela merupakan jabatan tertinggi di adat. Kalau kepercayaan Suku Cia-Cia di 
Desa Laburunci ini percaya kalau Parabela tugasnya menjaga masyarakatnya dari 
hal-hal buruk, juga menjaga masyarakat Desa Laburunci agar sehat-sehat terus.” 

1 
 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwasanya 

Parabela merupakan tokoh adat yang memiliki jabatan adat tertinggi pada 

Masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton. Parabela memegang tugas penting dalam lingkungan 

masyarakat dalam kampung yaitu menjaga masyarakat dari adanya hal-hal buruk 

dan menjaga masyarakat Desa Laburunci tetap dalam keadaan sehat. Kepercayaan 

itu telah berlaku dari para leluhur tanah Buton khususnya Suku Cia-Cia. 

2. Moji  

Moji dalam masyarakat Desa Laburunci merupakan tingkatan ke dua 

setelah Parabela, Moji mempunyai tugas dipihak rezeki, menjaga kampung tetap 

aman, menjaga kampung dari kematian yang meningkat. Berbeda dengan 

Parabela yang langsung berkenaan dengan kehidupan manusianya sedangkan 

                                                             
1 Wawancara bersama Pak Labocu (Parabela) pada tanggal 2 Maret 2022). 
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Moji berkenaan dengan lingkungan keamanan kampung agar terhindar dari 

bahaya, dan keburukan, agar masyarakat merasa rukun dalam menempati tempat 

tinggalnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak La Situ selaku Moji Suku Cia-Cia 

di Desa Laburunci dalam wawancara berikut: 

 “Moji di dalam adat Desa Laburunci dia urutannya sesudah Parabela 
artinya apa, untuk Parabela sama Moji tidak bisa dipisahkan harus beriringan 
karena kalau melihat tugasnya sama-sama berkaitan, Moji harus bisa menjaga 
kampung ini tetap aman sebagaimana seperti Parabela tapi kalau Moji dia lebih 
kearah menjaga kampung dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti banyaknya 
masyarakat yang meninggal secara mendadak. Kalau kampung baik-baik saja 
berarti masyarakatnya baik-baik juga, jadi rezeki itu tetap bagus.”2 

 
Berdasarkan pada hasil wawancara diatas maka dapat dikemukakan bahwa 

Moji merupakan jabatan adat ke dua dalam masyarakat Buton Suku Cia-Cia di 

Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Moji dala tugasnya 

dipercayai sebagai tokoh adat yang menjaga kampung agar tetap aman terhindar 

dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan seperti banyaknya kematian yang 

mendadak dalam Desa Laburunci. Dengan demikian, jika Moji dapat menjalankan 

aturan tokoh adat dengan baik maka masyarakat juga ikut merasakan dampak 

positifnya seperti kampung yang dihuni tetap aman dan nyaman sehingga 

keberhasilan usaha dalam kampung pun akan mengikut. 

3. Waci 

Waci merupakan tokoh adat  yang memiliki jabatan adat ke tiga setelah 

Moji. Berbeda dengan Parabela dan Moji, Waci mempunyai tugas tersendiri 

dalam masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton. Waci dipercayai menjaga nasib orang-orang yang berkebun 

maupun yang bertani. Menjaga nasib orang-orang berkebun berarti menjaga 

tanaman, tumbuhan tetap subur dan dijauhkan dari hama sehingga menghasilkan 

keberhasilan dalam usaha perkebunan dan pertanian yang berdampak pada rezeki 

yang bagus. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak La Pomadi selaku Waci di Desa 

Laburunci dalam wawancara berikut: 

 “Waci di Desa Laburunci ini dipercayai oleh masyarakat untuk menjaga 
suburnya tanaman, contohnya begini kalau mereka tanam jagung, jagungnya 
                                                             

2 wawancara bersama Pak La Situ (Moji) pada tanggal 5 Maret 2022). 
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tumbuh dengan bagus buahnya juga bagus, tidak rusak-rusak itu tandanya Waci 
berhasil menjadi tokoh adat. Kalau misalkan pas naik Waci langsung tanaman 
menjadi rusak, tidak subur tanamannya, buahnya tidak bagus berarti Waci itu 
harus diganti.”

3 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa Waci 

memang merupakan jabatan tingkat ke tiga yang memiliki tugas khusus dalam 

bidang pertanian dan perkebunan. Apabila Waci dalam menjabat menjadi tokoh 

adat memiliki dampak negatif pada perkebunan dan pertanian seperti tanaman 

yang ditanam menjadi rusak, tidak bagus buahnya banyak yang rusak maka Waci 

akan diganti.  

4. Pandesuka 

Pandesuka dalam Bahasa Buton Suku Cia-Cia disebut dengan Bhisano 

Sara yang berarti orang pintar yang biasa mengisi kegiatan-kegiatan adat seperti 

baca doa saat ada kematian, saat ada aqiqah, saat perkawinan dan lain sebagainya.  

Adapun doa-doa yang dipanjatkan dapat melalui kilala, cunu dupa, dan batatano 

ompu. Adapun Kolaki Pandesuka juga merupakan salah satu bagian dari Lebe-

lebe Agama yang punya peran sama dengan Pandesuka dalam struktur adat Buton 

Suku Cia-Cia yang bertugas dalam hal-hal yang bersifat spiritual. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Pak La Pomadi selaku Waci di Desa Laburunci dalam 

wawancara berikut:  

“Pandesuka itu sebenarnya dibagian agama tugasnya misalnya pandesuka 
ini kan terbagi-bagi juga ada yang dibagian hukum ada juga yang dibagian agama. 
Kalau dibagian hukum berarti dia seperti lebe yang bertugas menyampaikan hal-
hal yang berkaitan dengan hukum-hukum didalam tradisi seperti saat ada yang 
menikah, baca doa untuk orang mati, begitu juga kalau mau gunting rambut anak-
anak kecil bisa melalui Pandesuka. Tapi kalau lebe agama tugasnya itu 
melakukan dan membaca doa-doa khusus dalam setaip pelaksanaan tradisi di 
Desa Laburunci ini yang bisa melalui kilala, cunu dupa, dan Batatano Ompu. 
Pandesuka juga kalau kita sebut dengan Bhisano Sara.”

4 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwasanya 

Pandesuka dapat dikatakan sebagai orang yang memegang bagian tertentu yang 

disebut oleh masyarakat Desa Laburunci dengan “Bhisano Sara” seperti agama 

                                                             
3
 Wawancara bersama Pak La Pomadi (Waci) pada tanggal 8 Maret 2022). 

4 Wawancara bersama Pak La Pomadi (Waci) pada tanggal 8 Maret 2022). 
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dan hukum. Pandesuka dibagian agama maka yang bertugas penuh untuk 

mengatur seluruh bagian agama adalah salah satu dari Pandesuka yaitu Lebe 

Agama tugasnya dalam hal ini ialah melakukan ritual-ritual penting seperti 

membaca doa-doa khusus dalam pelaksanaan tradisi di Desa Laburunci. Doa-doa 

yang dipanjatkan dapat melalui kilala, cunu dupa, dan Batatano Ompu. Adapun 

yang memegang bagian hukum yaitu Lebe hukum dari Iyaro Moji yang bertugas 

secara penuh dalam acara pernikahan, baca doa untuk orang yang sudah 

meninggal dan acara gunting rambut/aqiqah.  

5. Iyaro 

Iyaro adalah sebutan bagi jabatan adat yang telah diganti yang berlaku 

bagi jabatan Parabela, dan Moji. Apabila ketiga tokoh adat diatas telah turun dari 

jabatannya atau mengundurkan diri maka tokoh adat tersebut disebut sebagai 

Iyaro. Saat acara puncak dari tradisi kalemba-lemba maka sang Iyaro akan 

berkumpul bersama  Parabela, dan Moji, Iyaro jumlahnya bisa banyak jika masih 

hidup pada masa satu jabatan Parabela, Moji, dan Waci terpilih yang pada 

pokoknya Iyaro Parabela berperan sebagai Lebe-lebe Agama disetiap kegiatan-

kegiatan adat Suku Cia-Cia Laporo, sedangkan Iyaro Moji bertugas sebagai Lebe-

lebe Hukumu. Kedua Iyaro tersebut kedudukannya selalu berada diurutan kedua 

dibawah Parabela atau Moji yang tetap dihormati sebagai tokoh adat yang 

dituakan dalam masyarakat Buton Suku Cia-Cia. Hal tersebut diungkapkan oleh 

Pak La Situ selaku Moji Suku Cia-Cia di Desa Laburunci dalam wawancara 

berikut:  

“Kalau untuk Iyaro sebenarnya itu penyebutan untuk orang-orang tua yang 
pernah ada jabatannya di kampung seperti Iyaro Parabela, terus Iyaro Moji sama 
Iyaronya Waci. Mereka pernah menjabat cuman ada yang diganti jadi kita 
sebutnya dengan Iyaro. Iyaro ini kalau sudah pelaksanaan tradisi kalemba-lemba 
mereka tetap harus ada karena kalau Iyaro Parabela berarti duduknya di samping 
kanannya Parabela, kalau Iyaro Moji duduknya di samping kirinya Moji juga, 
kalau Iyaro Waci duduknya di samping kirinya Iyaronya Moji. Cara duduk yang 
diatur begitu hanya berlaku pada saat pelaksanaan tradisi kalemba-lemba di 
baruga (rumah adat) selama tiga minggu dan setiap malam minggunya. Iyaro juga 
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memiliki tugas untuk melakukan ritual-ritual dalam pelaksanaan tradisi kalemba-
lemba seperti baca doa saat mau Posambua dan lain sebagainya.”

5 

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa 

Iyaro merupakan kumpulan tetua-tetua adat yang tidak memiliki jabatan lagi 

sebagai Parabela, Moji, dan Waci atau yang sudah diganti jabatannya dengan 

orang lain sehingga disebutlah dengan kata Iyaro. Dalam pelaksanaan tradisi 

kalemba-lemba Iyaro tetap dipanggil untuk menghadiri tradisi kalemba-lemba 

sekaligus memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pembacaan doa saat akan 

dilaksanakannya ritual tradisi kalemba-lemba seperti baca doa saat mau 

melakukan Posambua. 

b. Sistem Kepercayaan Masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci  

 Memahami kepercayaan masyarakat Suku Cia-Cia sebenarnya dipahami 

bahwa masyarakat telah melakukan perpaduan pemahaman religi antara Islam 

dengan sistem kepercayaan yang sudah dianut sejak keberadaan nenek moyang 

mereka. Namun kita juga dapat melakukan beberapa pengkategorian yang lebih 

mendalam sehingga kita dapat menentukan bahwa masyarakat desa masih percaya 

untuk menganut dan menjalankan sistem kepercayaan animisme. Dilihat bahwa 

masyarakat masih masih sangat percaya akan makhluk-makhluk gaib di desa 

mereka. Susunan upacara Batanda, inti ritual nya adalah mengungkapkan rasa 

syukur atas keberhasilan panen di kebun mereka kepada yang maha kuasa dan 

roh-roh leluhur dengan memasang ketupat besar dan satu tandan pisang di depan 

rumah-rumah pelaku kalemba-lemba, juga membawa makanan-makanan saat 

acara terakhir dari tradisi ini. Masyarakat Suku Cia-Cia  mempercayai bahwa 

dimanapun mereka berada, pasti ada saja roh leluhur yang menjaga mereka. 

Sebagaian masyarakat Desa Laburunci terutama para orang tua juga percaya 

bahwa nenek moyang terdahulu berpendapat bahwa perlu adanya sedekah sebagai 

ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhahu Wa Ta’ala 

dan memohon ampunan agar diberi keselamatan, dan dijauhkan dari balak atau 

bahaya. 

                                                             

5 Wawancara bersama Pak La Situ (Moji) pada tanggal 5 Maret 2022). 
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 Kepercayaan masyarakat Desa Laburunci Suku Cia-Cia Laporo khusunya 

sangat berkaitan dengan keberadaan para tokoh-tokoh adat Suku Cia-Cia Laporo, 

sebab kedudukan para tokoh adat ini selalu menjadi rujukan masyarakat atau 

perpanjangan tangan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan hajatnya kepada 

Allah Yang Maha Esa melalui proses adat dengan harapan semoga selalu 

terlindungi keselamatan dirinya sendiri dan keluarganya serta terlepas dari 

himpitan rezeki yang tertahan atau terhalang. Kesemuanya sangat dibutuhkan 

keberadaan para tokoh-tokoh adat Suku Cia-Cia Laporo yang diyakini masyarakat 

Suku Cia-Cia Laporo tersebut mampu membuat hajat-hajat kepada Allah Yang 

Maha Esa tersampaikan melalui proses-proses adat tertentu. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh narasumber Pak La Bocu selaku Parabela Suku Cia-Cia di 

Desa Laburunci. Beliau mengungkapkan bahwa: 

  “Saat kita lakukan tradisi kalemba-lemba di baruga itu ada beberapa ritual 
penting yang  kita harus perhatikan tidak boleh sembarangan seperti kita keliling 
baruga 4 kali itu, baca doa di rumah-rumah kecil yang ada dibawah kolong 
baruga, baca doa di tempat yang kita keramatkan yang ada di depan mesjid, sama 
harus pake sarung Buton kalau mau masuk di dalam baruga, melakukan tari 
Batanda saat jagung sudah mulai bisa dipanen. Tujuannya itu, supaya kita diberi 
keselamatan hidup. Taruh makanan di rumah-rumah kecil dibawah kolong baruga 
berarti kita sudah bagikan hasil kebunnya kita juga di makhluk ciptaan Allah. 
bukan hanya itu saja, kalau sudah jadi tokoh adat sama sudah dipilih jadi 
kalemba-lemba anak muda kita tidak boleh langgar aturannya karena itu sudah 
dari dulu-dulu begitu kita hanya menyambung saja adatnya”. 6 

Pernyataan yang sama pun diungkapkan oleh Pak La Situ selaku Moji 

Suku Cia-Cia di Desa Laburunci dalam wawancara berikut:  

“Para mancuana adat (orang yang dituakan dalam adat) di Desa Laburunci 
ini percaya dengan adanya penghuni yang tinggal di dalam kampung Laburunci 
ini selain masyarakat yang tinggal disini mereka percaya bahwa ketika kita ingin 
bangunrumah disuatu tempat kita terlebih dahulu meminta izin kepada penghuni 
yang tinggal diatas tanah tempat kita bangun rumah penghuninya bukan hanya 
dari kalangan makhluk yang tidak bisa dilihat tapi bisa juga makhluk ciptaan 
Allah seperti semut yang tinggal atau lainnya juga.”

7 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Pak La Pomadi selaku Waci Suku 

Cia-Cia di Desa Laburunci dalam wawancara berikut:  
                                                             

6 Wawancara Bersama Pak La Bocu (Parabela) pada tanggal 2 Maret 2022). 
7 Wawancara bersama Pak La Situ (Moji) pada tanggal 5 Maret 2022. 
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“Biasanya dalam tradisi itu pasti ada kepercayaan kepada para leluhur 
contohnya saja tradisi kalemba-lemba yang ada di Desa Laburunci ini makanya 
kita di Buton ini ada ritual khusus yang tidak boleh dilakukan sembarangan orang 
ada doa nya juga pake juga ayat-ayat yang diambil dalam Al-qur’an.”

8 

 Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa tokoh adat di Desa 

Laburunci yang melaksanakan pelaksanaan tradisi kalemba-lemba mempercayai 

bahwah ritual-ritual seperti keliling baruga sebanyak empat (4) kali, melakukan 

pembacaan doa-doa pada rumah-rumah kecil yang berada di bawah bangunan 

baruga (Ombu), melakukan pembacaan doa-doa pada satu tempat yang di 

keramatkan oleh masyarakat Desa Laburunci merupakan bentuk rasa peduli pada 

makhluk lain ciptaan Allah karena yang hidup di alam semesta ini bukan hanya 

manusia saja. Melakukan tari Batanda saat jagung akan dipanen menandakan rasa 

syukur masyarakat Desa Laburunci kepada Allah Subhanallahu Wa Ta’ala. Para 

tetua adat juga percaya bahwa meminta izin setiap melakukan pembangunan 

adalah bentuk dari rasa menghargai sesama ciptaan Allah Subhanallahu Wa 

Ta’ala. 

 
C. Bentuk dan Makna Simbolik Tradisi Kalemba-lemba pada Masyarakat 

Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten 

Buton 

 Simbol-simbol dari beberapa perlengkapan pelaksanaan tradisi kalemba-

lemba yang penulis dapat dari wawancara dengan informan yang telah penulis 

tetapkan secara terperinci dikemukakan di bawah ini :  

1. Makna simbolik makanan di dalam talang  

Isi makanan di dalam talang yang dibawa ke baruga bermacam-macam 

seperti nasi merah, telur rebus, lapa-lapa, ikan santan, ayam santan, mie goreng, 

ikan bakar, dan  kue-kue tradisional. Memiliki simbol dari organ tubuh manusia 

yang memiliki filosofi kehidupan yang erat dengan kehidupan manusia itu sendiri. 

Kepercayaan masyarakat dengan adanya simbol ini sudah ada sejak dari zaman 

dulu hingga sekarang di masyarakat Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton. Makanan penting yang harus ada berupa nasi merah yang di 

                                                             
8 Wawancara bersama Pak La Pomadi (Waci) pada tanggal 8 Maret 2022. 
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beri telur rebus diatasnya bermakna keberanian dan kebulatan tekad dalam 

kehidupan. Begitu pula makanan kambewe yang terbuat dari jagung merupakan 

makanan yang wajib ada saat pelaksanaan tradisi kalemba-lemba karena makanan 

ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas keberhasilan 

panen. Hal ini dikemukakan oleh pak La Bocu selaku Parabela Suku Cia-Cia di 

Desa Laburunci dalam wawancara berikut:  

“Makanan-makanan yang di bawa di baruga itu berbeda juga dgn makanan 
yang lain saat tardisi lainnya juga, klau di tradisi kalemba-lemba makanan yang 
wajib ada seperti nasi merah, telur rebus yang disimpan diatasnya nasi, terus 
kambewe, itu penting sekali dan selalu ada setiap melaksanakan tradisi kalemba-
lemba stiap tahun. Itu artinya besar sekali melambangkan keberaniannya kita, 
kekuatannya kita begitu juga niat nya kita. Kalau kambewe melambangkan bentuk 
syukurnya kita kepada pencipta karena sudah berkahi panennya kita.”9 

  
 Berdasarkan informasi diatas dapat dipahami bahwa makanan-makanan 

yang dibawa ke baruga (rumah adat) seperti nasi merah, telur rebus yang 

disimpan diatas nasi melambagkan keberanian seorang manusia, kekuatannya dan 

niat nya. Sedangkan makanan kambewe melambangkan bentuk rasa syukur 

masyarakat Buton Suku Cia-Cia atas keberhasilan panen.  

2. Simbol sarung dan baju. Sarung yang digunakan oleh laki-laki dan 

perempuan dalam tradisi kalemba-lemba adalah kadhongko ledha (sarung adat 

Buton), sedangkan baju yang digunakan adalah bhaju adati (baju adat) yaitu suatu 

jenis pakaian yang digunakan para pelaku tradisi kalemba-lemba baik perempuan 

maupun laki-laki bermakna bahwa mereka sudah dewasa. Selain itu pada pakaian 

yang dikenakan laki-laki pada pelaksanaan tradisi kalemba-lemba minggu 

pertama, minggu ke dua, dan minggu ke tiga menggunakan kemeja putih yang 

digabung dengan jas beserta selendang yang diikatkan selendang dibadannya dan 

beserta keris yang diselipkan dipinggang oleh pelaku tradisi kalemba-lemba laki-

laki. Makna dari pemakaian keris sebagai bentuk mawas diri bagi laki-laki juga 

sebagai pelindung dalam menjaga kehormatan sebagai laki-laki. Hal ini dikatakan 

oleh pak La Bocu selaku Parabela Suku Cia-Cia di Desa Laburunci dalam 

wawancara berikut:  

                                                             
9 Wawancara bersama Pak La Bocu (Parabela) pada tanggal 2 Maret 2022).  
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“Kalau adat Buton apalagi kita Suku Cia-Cia, kadhongko ledha yang 
dijahit secara tersusun itu melambangkan penciptaan alam ini, sedangkan kalau 
baju adhati untuk perempuan melambagkan karakter nya perempuan kebaikan, 
lemah lembut perempuan itu subur. Kadhongko ledha dan baju adhati ini wajib 
kita pakai, di tradisi pesta kampung juga, begitu juga kalau mau keluar selesai 
dipingit harus pake juga, apalagi di tradisi kalemba-lemba karena itu 
melambangkan kalau kita sudah dewasa.”

10 
 
Berdasarkan informasi tersebut dapat dipahami bahwa simbol sarung 

Buton yaitu kadhongko ledha yang dijahit secara bersusun membentuk garis-garis 

adalah untuk menunjukkan proses kejadian manusia dan seluruh jagad raya. 

Adapun baju adat untuk perempuan memiliki makna harapan-harapan atas 

kebaikan, kesuburan, kesejahteraan dan kelapangan dan hal-hal yang memiliki 

pengertian sama ketika sudah menjadi pengantin dikemudian hari.  

3. Simbol alat musik gendang dan gong. Alat musik ini digunakan untuk 

mengiringi ritual tradisi ikalemba-lemba dengan bunyi gendang yang dipadukan 

dengan gong. Gendang dan gong biasanya digunakan pada tardisi pesta kampung, 

tradisi posuo, dan tradisi kalemba-lemba. Penyajian gendang dan gong dalam 

ritual tradisi kalemba-lemba memiliki banyak makna diantaranya adalah 

bermakna sebagai puncak penyampaian rasa hormat, dapat memudahkan dalam 

memadukan antara nyanyian dan irama musik, juga sebagai penanda bahwa 

tradisi kalemba-lemba akan dimulai. Hal ini diungkapkan pula oleh pak La Situ 

selaku Moji Suku Cia-Cia di Desa Laburunci dalam wawancara berikut: 

 “Kenapa kalau sudah bunyi gendang menandakan tradisi kalemba-lemba 
mau dimulai, jadi para tokoh adat dan perangkatnya harus siap-siap untuk mnuju 
ke baruga, sedangkan panitianya harus ada deluan untuk mengatur posisi 
duduknya orang-orang yang mau datang untuk mau nonton pelaksanaan tradisi 
ini, jadi kalau sudah bunyi gendang sama gong yang pertama naik di baruga itu 
Pandesuka dulu habis itu Waci, terus Moji, baru Parabela yang terakhir. Kalau 
sudah duduk Parabela berarti tradisi dimulai. Begitu juga yang nyanyikan lagu 
saat mulai Batanda akan bisa mengetahui mana nada yang harus tinggi sama nada 
yang rendah.”

11 
 

 Berdasarkan Hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa makna 

simbolik dari gendang dan gong yang dipakai pada saat pelaksanaan tradisi 

                                                             
10 Wawancara bersama Pak La Bocu (Parabela) tanggal 2 Maret 2022). 
11 Wawancara bersama Pak La Situ (Moji) pada tanggal 5 Maret 2022). 
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kalemba-lemba adalah untuk memanggil para tokoh adat beserta pelaku tradisi 

kalemba-lemba juga masyarakat-masyarakat sekitar yang mau sempat hadir 

bahwa acara pelaksanaan tradisi kalemba-lemba akan dimulai. Alat musik yang 

satu ini memiliki makna yang difungsikan sebagai media komunikasi yang 

dipercaya dapat mempersatukan hubungan antar warga maupun hubungan warga 

dengan alam juga dunia supranatural.  

4. Simbol tikar anyaman. Tikar anyaman ini dipergunakan sebagai alas 

tempat duduk bagi seluruh yang melaksanakan dan mengikuti kegiatan tradisi 

kalemba-lemba, tikar ini akan dibentangkan di dalam baruga dan disusun 

mengikuti luas dari baruga (rumah adat). Menurut kepercayaan masyarakat Buton 

Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, bahwa 

tikar ini tidak dapat diganti dengan karpet atau tikar plastik, karena tikar tersebut 

memiliki nilai filosofi kehidupan yaitu sebagai perumpamaan dalam kehidupan 

keluarga tidak hanya mengharapkan yang baik-baik tetapi juga harus siap 

menghadapi ujian kehidupan. Hal ini ditegaskan oleh pak La Pomadi selaku Waci 

Suku Cia-Cia di Desa Laburunci dalam wawancara berikut: 

 “Tikar yang dipakai pas pelaksanaan tradisi kalemba-lemba yang 
dibentangkan di dalam baruga itu selain sebagai tempat untuk duduk, tikar ini 
juga harus bisa digunakan sebagai tempat nyaman dan untuk menguatkan diri 
ketika ada cobaan dalam hidup,  yang biasanya dialami pasangan suami istri.”

12 
 

5. Simbol sesajen atau yang biasa dikenal dalam masyarakat Desa Laburunci 

khususnya Suku Cia-Cia dengan sebutan Dhupa, yaitu sebagai persyaratan 

maupun penghormatan kepada leluhur tanah Buton terdahulu, dan sebagai bentuk 

penghubung spiritual kepada hal-hal yang dianggap gaib. Hal ini dikemukakan 

oleh Pak La Pomadi selaku Waci Suku Cia-Cia di Desa Laburunci dalam 

wawancara berikut:  

“Kalau dhupa yang dipakai pas pelaksanaan tradisi kalemba-lemba 
dhupanya itu macam-macam seperti ada daun sirih, kapur, rokok, tembakau itu 
semua disimpan di piring terus di tutup pakai kain baru diikat. Begitu juga 
makanan-makanan yang dibawa di baruga seperti ketupat besar yang panjang, 
pisang, nenas, timun, sama kambewe itu semua digunakan sebagai syarat 
persyaratan dalam melaksanakan tradisi kalemba-lemba di baruga. Begitu juga 

                                                             
12 Wawancara bersama Pak La Pomadi (Waci)pada tanggal 8 Maret 2022). 
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syarat itu sudah dilaksanakan sejak dulu, jadi kita perlu hormati orang tua kita 
yang dulu-dulu dengan melanjutkan tradisinya.”

13 
 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa sesajen 

pada dasarnya merupakan simbol untuk sarana yang digunakan untuk negosiasi 

spiritual kepada hal-hal yang gaib. Sesajen yang diperlukan pun seperti dhupa 

yang dilengkapi dengan daun sirih, kapur, rokok, tembakau yang disimpan dalam 

piring yang ditutupi kain. Tujuan yang terkandung pun sebagai persyaratan 

maupun penghormatan kepada para leluhur. 

D. Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Tradisi Kalemba-Lemba 

pada Masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan 

Pasarwajo Kabupaten Buton 

Peranan tokoh adat dalam mempertahankan tradisi kalemba-lemba dapat 

ialah sebagai berikut : 

1. Memberikan Pemahaman. Setiap tokoh adat Desa Laburunci memiliki 

peranan dalam hal memberikan pemahaman kepada setiap orang dari masyarakat 

Desa Laburunci yang memiliki keinginan untuk mengetahui setiap tradisi yang 

ada di Desa Laburunci khususnya dalam tradisi kalemba-lemba, baik kepada 

generasi muda bahkan para orang tua yang ingin mempelajari dan memahami 

lebih jauh tentang tradisi kalemba-lemba yang menjadi warisan budaya nenek 

moyang terdahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak La Pomadi dalam 

wawancara sebagai berikut :  

“Agar tradisi nya Suku Cia-Cia terutama sukunya kita ini tetap bertahan, 
anak-anak muda juga tidak lupakan tradisi nya, suka dengan tradisinya leluhur, 
maka kita selalu ajarkan mereka tentang tradisinya Buton, misalnya tradisi 
kalemba-lemba ini. kan selalu kita lakukan setiap tahun jadi dengan kita lakukan 
setiap tahun itu kita sudah jaga tradisinya kita. Kita selalu ajak anak-anak muda 
ikut terus hadiri acara-acara tradisi yang kita laksanakan di baruga, kita beri juga 
mereka nasehat-nasehat supaya anak-anak muda ini tidak lepas dari adat.”

14 
 

                                                             
13 Wawancara bersama Pak La Pomadi (Waci) pada tanggal 8 Maret 2022). 
14 Wawancara bersama Pak La Pomadi (Waci) pada tanggal 8 Maret 2022). 
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Pernyataan yang sama pun dikemukakan pula oleh Pak La Salim selaku 

ketua panitia dalam pelaksanaan tradisi Kalemba-lemba dan sekaligus sebagai 

masyarakat Desa Laburunci dalam wawancara berikut:  

“Caranya untuk mempertahankan tradisi kalemba-lemba biasanya kita 
panitia kerja sama dengan tokoh adat berikan nasehat-nasehat untuk anak muda 
begitu juga anak-anak sendiri supaya mereka ini paham dengan adatnya sendiri 
penyampaian kita lakukan untuk menjaga agar anak-anak tidak lepas dari adat. 
Biasanya juga kalau ada orang tua yang mau tanya-tanya tentang tradisi kalemba-
lemba ini bisa juga langsung temui saja Parabela, Moji atau Waci karena mereka 
punya hak untuk sampaikan penjelasannya. Kalau kita masyarakat biasa tidak ada 
jabatan tinggi dalam kampung jadi kita hanya bisa sampaikan di anak-anak muda 
atau anaknya kita sendiri.”15 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikemukakan bahwasanya 

memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda yang ingin 

mengetahui tradisinya dapat ditempuh dengan cara memnjumpai para tokoh adat 

kemudian menanyakan setiap kegiatan tradisi di Desa Laburunci ynang menjadi 

keharusan diri sendiri selaku masyarakat yang mendiami Desa Laburunci. Untuk 

mempertahankan tradisi nya salah satunya dapat dilakukan dengan mendukung 

kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal seperti mau mempelajari 

budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau dapat juga dengan ikut 

mempraktikkannya dalam kehidupan, juga mengajak anak-anak muda untuk 

selalu menghadiri acara-acara adat yang dilakukan di baruga (rumah adat). 

2. Memberikan teladan  

Memberikan teladan yang baik merupakan contoh dari rasa kepemimpinan 

kepada masyarakat luas untuk berbuat baik agar dapat menjadi panutan bagi 

masyarakat itu sendiri serta menjadi contoh untuk selalu berbuat baik terhadap 

apa-apa saja yang dilakukan. Tokoh adat di Desa Laburunci dituntut untuk 

melakukan hal-hal baik dengan tidak melanggar aturan atau syarat-syarat menjadi 

tokoh adat. Dalam masyarakat Desa Laburunci sangat mempercayai keberadaan 

tokoh adat karena tokoh adat berfungsi secara tidak langsung dalam menjaga 

kampung tetap aman dan nyaman, serta menjadi contoh bagi generasi muda untuk 

bisa menjadi seseorang yang berbudi pekerti yang baik disuatu saat nanti. Hal ini 

                                                             
15 Wawancara bersama Pak La Salim masyarakat Desa Laburunci tanggal 13 Maret 

2022). 
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diungkapkan oleh Pak La Bocu selaku Parabela Suku Cia-Cia di Desa Laburunci 

dalam wawancara berikut :  

“Tokoh adat yang sudah dipilih untuk menjadi Parabela, Moji, sama Waci 
itu berarti siap untuk menjabat dan menjaga kampung karena kalau sudah menjadi 
tokoh adat harus melakukan hal-hal baik tidak melanggar aturan menjadi tokoh 
adat, kalau bagus tokoh adatnya kampung juga bagus-bagus saja tidak ada yang 
buruk-buruk muncul. Kalau tokoh adat bisa menjaga kampung dengan baik itu 
juga bisa menjadi pembelajaran baik untuk anak muda sekarang supaya mereka 
juga tau bagaimana menjaga kampung supaya baik-baik saja.”

16 
 

Pernyataaan yang sama pun diungkapkan oleh Pak La Diri selaku 

masyarakat Desa Laburunci dalam wawancara berikut: 

 “Kita sebagai masyarakat hanya bisa menerima apa-apa keputusan dari 
tokoh adat, karena tokoh adat betul-betul kita hormati di Desa Laburunci ini, jadi 
setiap yang dipilih namanya dari hasil kilala yang dilakukan tokoh adat maka 
harus bisa menerimanya tidak boleh ditolak kalau ditolak berarti tidak 
menghormati tokoh adat. Tapi kita boleh juga mengingatkan/menegur tokoh adat 
kalau apa yang dilakukan salah karena tokoh adat ini harus betul-betul melakukan 
yang baik-baik karena nanti yang rasakan masyarakatnya. Kalau baik semua yang 
dilakukan tokoh adat In Syaa Allah anak-anak muda juga bisa mengikutinya 
nanti.”17 

 
Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa memberikan teladan berarti 

merupakan tindakan yang dilakukan tokoh adat dalam kehidupan sehari-hari di 

keluarga, lingkungan masyarakat sehingga akan dinilai oleh warganya dan akan 

menjadi pedoman bagi masyarakat pengikutnya terutama para generasi muda saat 

ini. dalam hal ini hendaknya peranan tokoh adat dapat mencerminkan bahwa 

dirinya itu dapat dijadikan contoh/teladan yang baik dalam bertindak maupun 

berkata. 

3. Memelihara tradisi.  

Memelihara tradisi adalah bagian dari pelesstarikan budaya yang dimana 

kita tahu bahwa bermacam-macam budaya yang ada di Indonesia ini adalah hasil 

dari kecerdasan masyarakatnya, baik itu dilihat dari adat istiadat, bahasa, 

kepercayaan, dan tradisi, karena pada dasarnya tradisi hadir di tengah-tengah 

masyarakat daerah lokal yang begitu menjaga dan memelihara tradisinya. hal ini 

                                                             
16

 Wawancara bersama Pak La Bocu (Parabela) pada tanggal 5 Maret 2022). 

17 Wawancara bersama Pak La Diri  masyarakat Desa Laburunci tanggal 13 Maret 2022). 
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lah yang dapat membuat para tokoh adat begitu penting keberadaannya di dalam 

masyarakat karena tokoh adat dapat mengingatkan masyarakat tentang tradisi-

tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci 

Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Hal ini dikemukakan oleh Pak La Bocu 

selaku Parabela Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton dalam wawancara berikut: 

 “Kalau untuk sekarang caranya kita yah cukup kita laksanakan tradisi 
kalemba-lemba setiap tahun karena itu juga sudah merupakan caranya kita sebagai 
tokoh adat. Kalau untuk yang lain biasanya kita adakan lomba-lomba untuk anak-
anak muda di Desa Laburunci ini.”

18 
 

 Hal senada dikemukakan juga oleh Pak La Situ selaku Moji Suku Cia-Cia 

di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dalam wawancara 

berikut: 

 “Untuk mau pertahankan tradisi kalemba-lemba ini yang paling pertama 
dijaga sudah yaitu selalu melaksanakannya setiap tahun dengan kita laksanakan 
terus setiap tahun itu juga sudah masuk kalau kita mau jaga tradisi kalemba-lemba 
ini. Kalau untuk anak-anak muda kita kadang kasih lomba-lomba seperti tarian, 
manca sama silat. Kita hanya berharap semoga anak-anak muda ini tidak lupakan 
tradisinya mereka juga.”

19 
 
 Hal yang sama pula dijelaskan oleh Pak La Pomadi selaku Waci Suku Cia-

Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dalam wawancara 

berikut:  

“Kalau untuk memelihara tradisi kalemba-lemba yang bisa kita lakukan 
sekarang dengan kita melaksanakan tradisi kalemba-lemba apalagi tradisi ini kan 
selalu dilaksanakan setiap tahun sudah ada juga sejak dulu-dulu jadi kita sebagai 
tokoh adat ini cukup kita lanjutkan saja tradisinya kan ada juga anak-anak muda 
datang hadiri walaupun yang paling banyak anak-anak kecil tapi tidak apa-apa 
bahkan kita adakan lomba-lomba seperti menari untuk buat anak-anak itu suka 
sama adat.”20 
 

Pernyataa tersebut memberikan gambaran bahwa tokoh adat di Desa 

Laburunci dalam perannya untuk mempertahankan tradisi kalemba-lemba dapat 

                                                             
18 Wawancara bersama Pak La Bocu (Parabela) pada tanggal 2 Maret 2022). 
19 Wawancara bersama Pak La Situ (Moji) pada tanggal 5 Maret 2022). 
20  Wawancara bersama Pak La Pomadi (Waci) pada tanggal 8 Maret 2022). 
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dilakukan dengan cara melakukan tradisi kalemba-lemba setiap tahunnya 

merupakan hal pertama dalam mempertahankan tradisi kalemba-lemba karena 

dengan melakukannya setiap tahun berarti termasuk dalam menjaga tradisi agar 

tetap terlaksana dengan semestinya dan merupakan tanggung jawab atas melanjuti 

tradisi dari nenek moyang terdahulu. Begitu pula dalam mempertahankan tradisi 

kalemba-lemba biasanya diadakan lomba-lomba berupa tarian, manca dan silat. 

Dengan adanya lomba-lomba tersebut difungsikan agar anak-anak muda yang ada 

pada masa sekarang ini dapat mempelajari tradisinya agar tidak lupa dengan 

warisan budaya dari para leluhur masyarakat Buton Suku Cia-Cia khususnya. 

4. Menjaga dan mengurus harta pusaka 

Menjaga dan mengurus harta pusaka yang diberikan dari para leluhur 

kepada keturunannya sudah seharusnya dijaga dan mengurusnya bahkan sampai 

berkembang atau mengembangkan harta pusaka peninggalan leluhur khususnya 

agar dapat diwariskan secara turun temurun. Tokoh adat yang menjaga dan 

mengurus harta pusaka dengan baik maka secara tidak langsung tokoh adat telah 

menjaga kelangsungan hidup keluarganya, dan kelangsunagan hidup masyarakat 

Desa Laburunci untuk generasi selanjutnya. Harta pusaka yang ditinggalkan 

berupa keris, rumah adat, Basaghapu (batu pertama pembangunan Desa 

Laburunci) dan rumah-rumah kecil yang berada dibawah bangunan baruga atau 

yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Laburunci yaitu Ombu. Hal ini 

diungkapkan oleh Pak La Pomadi selaku Waci Suku Cia-Cia Laporo di Desa 

Laburunci dalam wawancara berikut:  

“Ketika tokoh adat entah itu Parabela, Moji, sama Waci menjadi tokoh 
adat kita harus bisa menjaga benda-benda peninggalan leluhur Suku Cia-Cia dan 
ketika kita sudah tidak menjabat sebagai tokoh adat maka penjagaan benda-benda 
pusaka diserahkan kepada para tokoh adat yang dipilih dengan hasil kilala lagi, 
kita tidak kasih ke anak ataupun saudara karena penjagaan pusaka ini harus benar-
benar orang yang terpilih secara adat kalau kita jaga baik-baik harta pusakanya 
leluhur tanah Buton maka kita sudah menjaga keluarganya kita, warga Desa 
Laburunci begitu juga saudaranya kita sendiri.”21 

 

                                                             
21 Wawancara bersama Pak La Pomadi (Waci) pada tanggal 8 Maret 2022). 
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Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwasanya benda-benda 

peninggalan yang diwariskan oleh para tokoh adat selanjutnya haruslah dapat 

disimpan dengan baik dan dirawat dengan semestinya karena dengan adanya 

benda-benda pusaka peninggalan leluhur itu maka tokoh adat sudah menjaga 

kelangsungan hidup keluarganya, masyarakatnya, saudara-saudaranya dan 

generasi-generasi berikutnya. Adapun yang menjaga warisan harta pusaka dari 

leluhur haruslah orang-orang terpilih yang dipilih melalui kilala sebagaimana 

tokoh adat di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. 

5. Mematuhi dan Menjalankan aturan adat  

Mematuhi dan menjalankan aturan adat adalah kewajiban bagi setiap 

orang yang berpegang teguh pada adat istiadat yang telah ada dan tidak 

meninggalkan adat istiadat atau tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu hingga 

sekarang. Tokoh adat sangat berperan penting dalam mematuhi dan menjalankan 

aturan adat, mematuhi berarti tokoh adat harus mengikuti ketentuan atau syarat 

yang berlaku ketika sudah menjadi seorang tokoh adat, jika semua syarat telah 

terpenuhi dengan baik maka wajib bagi tokoh adat untuk menjalankan aturan adat 

sehingga suatu daerah khususnya masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa 

Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton menjadi aman dan baik-baik 

saja saat tokoh adatnya mematuhi syarat. Jika tokoh adat melanggar ketentuan 

yang telah berlaku misalnya pada masyarakat Desa Laburunci khususnya Suku 

Cia-Cia meyakini bahwa kampung tidak aman maka itu dari tokoh adatnya. Hal 

ini diungkapkan oleh Pak La Bocu selaku Parabela Suku Cia-Cia di Desa 

Laburunci dalam wawancara berikut:  

“Kalau sudah terpilih jadi tokoh adat jadi harus siap juga menjalankan 
aturan-aturan yang sudah diwariskan dari leluhur, tidak boleh dilanggar karena 
nanti masyarakat juga yang rasa.”

22 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Pak La Situ selaku Moji Suku Cia-Cia  

di Desa Laburunci dalam wawancara berikut:  

                                                             
22 Wawancara bersama Pak La Bocu (Parabela) pada tanggal 2 Maret 2022). 
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“Karena tokoh adat dipilih dari hasil kilala jadi tokoh adat itu harus bisa 
patuhi apa yang dilarang dan kerjakan apa tugasnya kita sebagai tokoh adat, kalau 
dilanggar berarti tidak bagus untuk masyarakat Desa Laburunci ini.”

23 
 
Perkataan yang senada juga di ungkapkan oleh Pak La Pomadi selaku 

Waci Suku Cia-Cia di Desa Laburunci dalam wawancara berikut:  

“Tokoh adat yang sekarang itu merupakan sambungan dari jabatan adat 
dari ompunya (orang tua) dulu-dulu, jadi kita ini sebagai tokoh adat betul-betul 
kita perhatikan mana yang dilarang, mana juga yang harus dilakukan. Kalau ada 
salah satu dari Parabela kah atau Moji, atau saya sendiri melanggar aturan adat 
berarti kita bisa diganti jabatannya kita dengan orang lain yang dipilih dari hasil 
kilala. Begitu juga masyarakat tidak nyaman duduk di kampong karena ada 
masalah terus. Makanya kita tokoh adat ini harus perhatikan betul apa-apa yang 
dilarang.”

24 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa setiap 

yang terpilih menjadi tokoh adat dipercayakan oleh masyarakat Desa Laburunci 

Suku Cia-Cia maka diwajibkan juga untuk mematuhi dan menjalankan aturan-

aturan adat yang sudah berlaku sejak nenek moyang terdahulu yang bertujuan 

untuk menciptakan rasa kerukunan bersama antara sesama masyarakat Desa 

Laburunci agar tercipta keharmonisasian dalam hubungan sosial. Apabila salah 

satu tokoh adat melanggar aturan yang telah berlaku maka secara tidak langsung 

masyarakat akan merasakan dampak dari pelanggaran aturan oleh salah satu tokoh 

adat seperti banyaknya kematian mendadak, tanaman tidak subur, banyak hama 

pada tanaman, masyarakat kurang sehat-sehat dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Wawancara bersama Pak La Situ (Moji) pada tanggal 5 Maret 2022). 
24 Wawancara bersama Pak La Pomadi (Waci) pada tanggal 8 Maret 2022). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. a. Struktur kelembagaan adat masyarakat Desa Laburunci terdiri dari  

Parabela, Moji, Waci, Iyaro Parabela, Iyaro Moji, Lebe-lebe Hukumu, 

Kolaki Pandesuka, Pandesuka, dan Lebe-lebe Agama. 

Parabela, bertugas dalam memelihara dan menjaga kehidupan masyarakat 

Desa Laburunci dari hal-hal buruk seperti terjadinya pencurian di dalam 

kampung, banyak orang yang sakit, itu merupakan tanggung jawab dari Parabela. 

Moji mempunyai tugas dipihak rezeki, menjaga kampung tetap aman, menjaga 

kampung dari kematian yang meningkat. Waci dipercayai menjaga nasib orang-

orang yang berkebun maupun yang bertani. Iyaro tetap dipanggil untuk 

menghadiri tradisi kalemba-lemba sekaligus memiliki hak dan kewajiban untuk 

melakukan pembacaan doa saat akan dilaksanakannya ritual tradisi kalemba-

lemba. Pandesuka dapat dikatakan sebagai orang yang memegang bagian tertentu 

yang disebut oleh masyarakat Desa Laburunci dengan “Bhisano Sara.” 

b. Sistem Kepercayaan Masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci  

    Memahami kepercayaan masyarakat Suku Cia-Cia sebenarnya dipahami 

bahwa masyarakat telah melakukan perpaduan pemahaman religi antara Islam 

dengan sistem kepercayaan yang sudah dianut sejak keberadaan nenek moyang 

mereka. 

 Kepercayaan masyarakat Desa Laburunci Suku Cia-Cia Laporo khusunya 

sangat berkaitan dengan keberadaan para tokoh-tokoh adat Suku Cia-Cia Laporo, 

sebab kedudukan para tokoh adat ini selalu menjadi rujukan masyarakat atau 

perpanjangan tangan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan hajatnya kepada 

Allah Yang Maha Esa melalui proses adat dengan harapan semoga selalu 

terlindungi keselamatan dirinya sendiri dan keluarganya serta terlepas dari 

himpitan rezeki yang tertahan atau terhalang. 

2. Bentuk dan Makna Simbolik Tradisi Kalemba-lemba pada Masyarakat 

Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton 

terdiri dari Makna simbolik makanan di dalam talang, simbol sarung dan baju, 
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simbol alat musik gendang dan gong, simbol tikar anyaman, dan simbol sesajen 

(dhupa).  

3. Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Tradisi Kalemba-Lemba 

pada Masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton terdiri dari memberikan pemahaman, memberikan teladan, 

memelihara tradisi, menjaga dan mengurus harta pusaka, serta mematuhi dan 

menjalankan aturan adat. 

B. Implikasi  

1. Diharapkan adanya kerja sama antara tokoh adat, pemerintah dan 

masyarakat setempat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 

khususnya generasi muda bahwa betapa pentingnya mempertahankan 

budaya-budaya tradisional dikarenakan sebagai eksistensi ciri khas suatu 

daerah. 

2. Diharapkan para tokoh adat memberikan pemahaman kemasyarakat Buton 

Suku Cia-Cia untuk menjaga budaya lokal sehingga tetap lestari, misalnya 

dibuatkan buku panduan tentang adat istiadat tradisi kalemba-lemba. 

3. Sebaiknya Masyarakat Suku Cia-Cia khususnya para generasi muda sudah 

seharusnya memahami makna dibalik simbol-simbol pelaksanaan tradisi 

kalemba-lemba agar tradisi tetap terjaga keasliannya.  

4. Bagi orang tua diharapkan dapat mengarahkan dan mendukung anak-

anaknya agar tetap melaksanakan tradisi kalemba-lemba sehingga 

keberadaan tradisi ini tidak akan punah seiring perkembangan zaman. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Pedoman observasi dalam penelitian “Peranan Tokoh Adat dalam 

Mempertahankan Tradisi Kalemba-Lemba pada Masyarakat Buton Suku Cia-Cia 

di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton” adalah sebagai 

berikut : 

NO  Aspek yang diamati Keterangan 

1.  Alamat/ lokasi pelaksanaan 

tradisi kalemba-lemba 

Lokasi penelitian dilaksanakan di 

Desa Laburunci Kecamatan 

Pasarwajo Kabupaten Buton. 

2. Kondisi geografi dan demografi 

desa 

Secara geografis Desa Laburunci 

terletak +/- 2.5 km Dari Ibukota 

Kabupaten Buton. Dan +/- 2.5 km 

Dari Ibukota Kecamatan Pasarwajo 

dengan luas wilayah 2,5 km2. 

Secara demografi Berdasarkan data 

yang diambil dari kantor tahun 2022. 

Desa Laburunci terdiri dari 4 (empat) 

dusun yang memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 3.033 jiwa, 

dengan jumlah KK= 705 RTM, 

dengan jumlah laki-laki sebanyak 

1.427 jiwa, dan perempuan sebanyak 

1.606 jiwa. 
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3. Tahapan-tahapan dalam 

pelaksanaan tradisi kalemba-

lemba 

Tahap Persiapan 

Tahap Pelaksanaan 

Tahap Penutup 

4. Prosesi tradisi Kalemba-lemba Pertama melakukan wawancara 

untuk membahas siapa yang akan 

dipilih/ditunjuk untuk menjadi 

kalemba-lemba laki-laki sama 

perempuan. 

Setelah itu proses selanjutnya adalah 

mempersiapkan perlengkapan yang 

akan digunakan dalam tradisi 

kalemba-lemba. Persiapan ini 

dilakukan oleh keluarga laki-laki dan 

keluarga perempuan karena dalam 

tradisi kalemba-lemba anak muda 

laki-laki harus dipasangkan dengan 

anak muda perempuan karena 

mereka untuk sementara menjadi 

tokoh adat.Tahap pelaksanaan tradisi 

kalemba-lemba tahun ini 

dilaksanakan selama tiga minggu 

sekali dan setiap malam minggu.  

Setelah itu masuklah pada akhir 

tradisi kalemba-lemba yaitu 

Pesampea Ompu, Tawanana 

Basahapu, Bululie Galampa, Baca 

Doa Awal, Istirahat, Posambua, 

Bongkanobarata dan Doa Akhir. 

5. Pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan tradisi   kalemba-

Tokoh adat, tokoh masyarakat, 

pelaku tardisi kalemba-lemba, 
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lemba masyarakat yang ingin menghadiri 

kegiatan tradisi kalemba-lemba dan 

keluarga dari kalemba-lemba laki-

laki dan perempuan. 

6. Sesaji-sesaji yang digunakan 

dalam perayaan tradisi kalemba-

lemba 

Pertama dhupa, pisang, makanan 

berat seperti ketupat besar, ketupat 

kecil, lapa-lapa besar dan kecil, dan 

kampaghanga yang terdiri dari kapur 

sirih, rokok, daun sirih dan tabako. 

Yang dibungkus dalam piring 

kemudian ditutup menggunakan 

serbet dan diikat. 

7. Perilaku orang-orang yang 

mengikuti tradisi kalemba-lemba 

Perilaku yang diamati peneliti 

terhadap orang-orang yang 

mengikuti tradisi ini ada yang 

senang, ada juga yang mengeluh 

karena dilaksanakan malam dan 

waktunya lama sampai subuh.  

8. Masyarakat yang terlibat dalam 

upacara tradisi kalemba-lemba 

Tokoh adat dan istri tokoh adat, 

Kalemba-lemba laki-laki dan 

perempuan, keluarga kalemba-lemba 

laki-laki dan perempuan, panitia 

pelaksana tradisi serta masyarakat 

yang menghadiri tradisi.  

9. Suasana dalam menjalankan 

tradisi kalemba-lemba 

Suasana yang dilihat dan dirasakan 

oleh peneliti maupun masyarakat 

yang menghadiri yaitu suasananya 

hening, karena dilaksanakan pada 

malam hari, tegang bahkan takut. 
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10. Alat yang digunakan dalam 

pelaksanaan tradis kalemba-

lemba 

Alat yang dipakai/digunakan yaitu 

gendang, dan gong, tikar juga 

selendang untuk menari di Baruga. 

11. Bentuk-bentuk partisipasi 

masyarakat dalam perayaan 

tradisi kalemba-lemba 

Partsipasi yang diberikan masyarakat 

yaitu partisipasi tenaga, partsipasi 

sosial, dan partisipasi waktu. 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

a. Nama (Umur) : 

b. Jabatan :            

c. Agama  : 

d. Alamat  : 

e. Wawancara : 

 

A. Pertanyaan penelitian untuk Tokoh Adat : 

1. Apakah yang menjadi tokoh adat harus dilihat dari kedudukannya didalam 

masyarakat?  

2. Apa hak dan kewajiban anda dalam prosesi tradisi kalemba-lemba? 

3. Apakah tujuan diadakannya tradisi kalemba-lemba? 

4. Sejak kapan pelaksanaan tradisi kalemba-lemba? 

5. Bagaimana persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara tradisi 

kalemba-lemba? Apa saja yang perlu dipersiapkan? 

6. Bagaimana prosesi atau tahapan pelaksanaan tradisi kalemba-lemba? 

7. Simbol-simbol apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi 

kalemba-lemba? dan apa makna yang terkandung di dalamnya? 

8. Mengapa harus ada pasangan laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan 

tradisi kalemba-lemba? 

9. Sesaji-sesaji apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi kalemba-

lemba? 

10. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mempertahankan tradisi ini siring 

dengan perkembangan zaman? 
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11. Manfaat apa saja yang diperoleh dari pelaksanaan tradisi kalemba-lemba 

12. Apakah tradisi kalemba-lemba pernah tidak dilaksanakan? 

13. Apa bahan dan alat yang digunakan dalam tradisi kalemba-lemba? 

14. Umur berapakah seseorag bisa ditunjuk untuk mengikuti tradisi ini? 

15. Bagaimana cara penunjukkan seseorang untuk mengikuti tradisi ini?    

       

B. Pertanyaan penelitian untuk  Masyarakat Setempat : 

1. Apakah setiap tahunnya anda selalu datang saat pelaksanaan tradisi  

kalemba-lemba ini? 

2. Hal apa yang menarik dengan adanya tradsi ini? 

3. Manfaat apa yang anda rasakan dengan adanya rangkaian tradisi kalemba-

lemba? 

4. Apakah anda mengetahui sejarah mengenai tradisi kalemba-lemba? 

5. Apakah anda termasuk salah satu warga yang menginginkan tradisi 

kalemba-lemba tetap dilaksanakan? 

6. Adakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tradisi 

kalemba-lemba ini? 

7. Apa alasan anda menghadiri tradisi kalemba-lemba? 

8. Apakah dalam pelaksanaan tradisi kalemba-lemba terdapat 

ketidaksesuaian dengan ajaran Islam? 

9.  Faktor apa yang mendorong anda ikut menghadiri tradisi kalemba-lemba? 

10.  Bagaimana masyarakat memandang pelaksanaan tradisi kalemba-lemba 

ini? 

11.  Masih percayakah masyarakat dengan adanya roh-roh halus dalam tradisi 

kalemba-lemba? 

12. Apakah pelaksanaan tradisi kalemba-lemba menjadikan krukunan bagi 

warga masyarakat? 

13. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi 

kalemba-lemba? 

14. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan tradisi kalemba-

lemba? 
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Gambar 1 : Sebelah kiri adalah pak La Bocu selaku Parabela di Desa 
Laburunci. Sebelah kanan adalah pak La Situ selaku Moji di Desa Laburunci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 : Pak La Pomadi adalah tokoh adat di Desa Laburunci yaitu 

sebagai Waci. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Iyaro Parabela, Iyaro Moji dan Iyaro Waci Suku Cia-Cia di Desa 

Laburunci Kecamatan Pasarwajo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Tiga (3) orang kalemba-lemba laki-laki Suku Cia-Cia di Desa 

Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. 
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Gambar 4 : Tiga (3) orang kalemba-lemba perempuan Suku Cia-Cia di Desa 

Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Potadea sebelum pergi ke baruga di rumah pelaku tradisi 

kalemba-lemba perempuan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Tari Batanda yang dilakukan oleh salah satu pelaku kalemba-

lemba laki-laki di dalam baruga (rumah adat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Gendang dan gong sebagai alat musik pengiring tari Batanda di 

dalam baruga (rumah adat). 
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Gambar 7 : Masyarakat yang menghadiri pelaksanaan tradisi kalemba-lemba 

di dalam baruga (rumah adat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Masyarakat yang menghadiri pelaksanaan tradisi kalemba-lemba 

di dalam baruga (rumah adat). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Pandesuka (orang pitar) dalam tradisi kalemba-lemba Suku Cia-

Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 : Melakukan doa bersama sebelum makan bersama pada acara 

terakhir pelaksanaan tradisi kalemba-lemba di baruga (rumah adat). 
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Gambar 10 : Melakukan doa bersama sebelum makan bersama pada acara 

terakhir pelaksanaan tradisi kalemba-lemba di baruga (rumah adat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 : Melakukan doa bersama sebelum makan bersama pada acara 

terakhir pelaksanaan tradisi kalemba-lemba di baruga (rumah adat). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 : Makan bersama di Baruga Desa Laburunci Kecamatan 

Pasarwajo Kabupaten Buton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 : Isi makanan dalam talang yang dibawa ke baruga Desa 

Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. 
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Gambar 14 : salah satu isi makanan dalam talang yang dibawa ke baruga 

(rumah adat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 : Baca doa di rumah-rumah kecil yang berada di bawah 

bangunan baruga (rumah adat) Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 : Baca doa di rumah-rumah kecil yang berada di bawah 

bangunan baruga (rumah adat) Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17 : Makanan yang di simpan di rumah-rumah kecil yang ada di 

bawah baruga yang terdiri dari mentimun, lapa-lapa, dan aqua gelas. 
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Gambar 18 : Para tokoh adat dan Iyaro tokoh adat melakukan ritul 

posambua di dalam baruga (rumah adat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 : Para tokoh adat dan Iyaro tokoh adat melakukan ritual 

posambua di dalam baruga (rumah adat). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20 : Suasana di dalam baruga (rumah adat) pada acara terakhir 

pelaksanaan tradisi kalemba-lemba. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21 : Sesaji-sesaji yang digunakan saat ritual Bululie Galampa pada 

acara terakhir tradisi kalemba-lemba di dalam baruga (rumah adat). 
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Gambar 22 : Para tokoh adat  dan Iyaronya Suku Cia-Cia di Desa Laburunci 

Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 : Para Tokoh Adat dan Iyaronya Suku Cia-Cia di Desa 

Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24 : Wawancara dengan tokoh adat selaku Parabela Desa 

Laburunci Suku Cia-Cia Laporo di Dusun Awasurabi ( 2 Maret 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25 : Wawancara dengan tokoh adat selaku Moji  Desa Laburunci 

Suku Cia-Cia Laporo di Dusun Ama Andia ( 5 Maret 2022). 
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Gambar 26 : Foto bersama dengan Moji dan Istrinya setelah melakukan 

wawancara di Dusun Ama Andia ( 5 Maret 2022 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27 : Wawancara dengan tokoh adat selaku Waci  Desa Laburunci 

Suku Cia-Cia Laporo Dusun Awaungge ( 8 Maret 2022). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28 : Foto bersama dengan Waci setelah melakukan wawancara di 

Dusun Awaungge ( 8 Maret 2022 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29 : Wawancara bersama Pak salim selaku Masyarakat dan panitia 

pelaksana tradisi kalemba-lemba di Dusun Ama Andia (13 Maret 2022). 
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Gambar 30 : Wawancara bersama Pak La Diri selaku Masyarakat di Dusun 

Ama Andia Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton (13 

Maret 2022). 
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