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ABSTRAK 
 

Nama   : Muhajirin 
NIM   : 30500118060 
Konsentrasi  : Studi Agama-agama 
Judul  :“Tradisi Kasambu di Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi  

Kabupaten Muna Barat” 
 

Pokok pembahasan penelitian ini adalah tradisi kasambu di Desa Masara 

Kecamatan Napano Kusambi dengan 3 sub masalah yakni: 1. Bagaimana Latar 

Belakang Lahirnya Tradisi Kasambu di Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi 

Kabupaten Muna Barat?; 2. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Kasambu di Desa 

Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat?; 3. Bagaimana 

Relevansi Tradisi Kasambu dengan Nilai-nilai ajaran Islam? 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan 

theologi dan antropologi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam 

tiga tahap yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan 

analisis data dilakukan dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Latar belakang tradisi Kasambu di 

Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat adalah sebagai 

rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena akan dikaruniai seorang anak yang 

merupakan rezeki dari Allah swt. Selain itu masyarakat Muna Barat  percaya dengan 

adanya tradisi Kasambu yang dapat menghilangkan perasaan takut dan waspada pada 

calon istri yang sedang  hamil untuk memperlancar proses kelahiran sang bayi yang 

menjadi  berkah bagi bayi dan orang tua. Tradisi kasambu ini di pimpin oleh salah 

satu tokoh adat dan di bantu oleh tokoh agama. Tokoh adat merupakan seseorang 

yang mengetahui seluk beluk tradisi kasambu sedangkan tokoh agama merupan 

seseorang yang mampu membaca doa-doa dalam tradisi kasambu. Biasanya tradisi ini 

di lakukan pada usia kandungan 7-8 bulan; (2) Proses pelaksanaan tradisi Kasambu di 

Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat yaitu: a) Kakadiu 

(mandi); b) Katowesi (penyiraman air kelapa); c) Dofopakeda (mengenakan pakaian); 

d) Detunu Dupa bhe Kabasano Haroa (Bakar Dupa serta Pembacaan Haroa);  e) 

Detudu Dupa/bakar dupa; f) Kabasano Haroa/pembacaan Haroa; g) Kasambu (suap).  

dan (3) Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Kasambu di Desa 

Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat terdiri dari nilai syukur, 

nilai silatuhrahim, nilai kasih sayang, nilai tolong menolong, nilai ikhlas, nilai 

kesabaran dan nilai tanggung jawab. 

Implikasi dari penelitian ini adalah Tradisi kasambu ini telah ada sejak awal 

masuknya islam di tanah Muna  pada abad ke-16 tradisi ini memiliki hubungan erat 

dengan ajaran islam dan mencerminkan nilai-nilai islam, sehingga budaya dan tradisi 

tersebut terus dilestarikan, khususnya bagi masyarakat Muna Barat.  

 



 

 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Muhajirin 

NIM : 30500118060 

Jurusan : Studi Agama-agama 

Judul : 
Tradisi Kasambu Di desa Masara Kecamatan Napano Kusambi 

Kabupaten Muna Barat (Suatu kajian Agama dan Budaya) 

 

Pokok pembahasan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah tradisi 

kasambu di Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi dengan 3 sub masalah yakni: 1. 

Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Tradisi Kasambu di Desa Masara Kecamatan 

Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat?; 2. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Kasambu 

di Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat?; 3. Bagaimana 

Relevansi Tradisi Kasambu dengan Nilai-nilai ajaran Islam? 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan 

theologi-antropologi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data 

dilakukan dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Latar belakang tradisi Kasambu di Desa 

Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat adalah sebagai rasa syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena akan dikaruniai seorang anak yang merupakan 

rezeki dari Allah SWT. Selain itu masyarakat Muna Barat  percaya dengan adanya tradisi 

Kasambu yang dapat menghilangkan perasaan takut dan waspada pada calon istri yang 

sedang  hamil untuk memperlancar proses kelahiran sang bayi yang menjadi  berkah bagi 

bayi dan orang tua. Tradisi kasambu ini di pimpin oleh salah satu tokoh adat dan di bantu 

oleh tokoh agama. Tokoh adat merupakan seseorang yang mengetahui seluk beluk tradisi 

kasambu sedangkan tokoh agama merupan seseorang yang mampu membaca doa-doa 

dalam tradisi kasambu. Biasanya tradisi ini di lakukan pada usia kandungan 7-8 bulan. 

Pada saat kasambu ibu muda diberi nasehat-nasehat bagaimana menjadi seorang ibu yang 

baik, bagimana menjadi ayah yang baik dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang 

suami selama istrinya mengandung; (2) Proses pelaksanaan tradisi Kasambu di Desa 

Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat yaitu: a) Kakadiu (mandi); 

b) Katowesi (penyiraman air kelapa); c) Dofopakeda (mengenakan pakaian); d) Detunu 

Dupa bhe Kabasano Haroa (Bakar Dupa serta Pembacaan Haroa);  e) Detudu 

Dupa/bakar dupa; f) Kabasano Haroa/pembacaan Haroa; g) Kasambu (suap).  dan (3) 

Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Kasambu di Desa Masara 

Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat terdiri nilai syukur, nilai 

kasih sayang, nilai tolong menolong, nilai ikhlas, dan nilai tanggung jawab. 
Implikasi dari penelitian ini adalah Tradisi kasambu ini telah ada sejak awal 

masuknya islam di tanah Muna  pada abad ke-16 tradisi ini memiliki hubungan erat 

dengan ajaran islam dan mencerminkan nilai-nilai islam, sehingga budaya dan tradisi 

tersebut terus dilestarikan, khususnya bagi masyarakat Muna Barat.  

.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, dimana 

segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dan lingkungannya ditentukan 

oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuk  

kebudayaan dalam masyarakat adalah adat istiadat. Adat istiadat yang diturunkan 

oleh nenek moyang kita secara turun temurun, dan dijadikan acuan hidup setiap 

masyarakat sebagai bentuk kebudayaan yang khas. Adat bersumber pada sesuatu 

yang sakral dan berhubungan dengan tradisi rakyat secara turun temurun serta 

memiliki nilai religius. Dalam masyarakat, baik masyarakat kompleks maupun 

sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan sehingga membentuk 

sebuah sistem yang digunakan sebagai pedoman dari konsep-konsep kebudayaan 

yang memberi motivasi kuat terhadap kehidupan masyarakat. 

Upacara tradisional merupakan salah satu wujud ekspresi manusia dalam 

rangka mengungkapkan kehendak atau pikirannya melalui upacara, sebab di 

dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan dan budaya yang dimiliki oleh 

masyarakat. Melalui upacara juga akan dapat diketahui pandangan hidup 

masyarakat dan hubungan mereka dengan lingkungan sekitarnya. 

Koentjaraningrat, mengungkapkan bahwa sistem religi dan upacara 

keagamaan merupakan unsur kebudayaan universal yang paling sulit berubah dan 

paling sulit dipengaruhi kebudayaan lain. Adapun unsur-unsur yang membentuk 

budaya dan kearifan lokal yaitu: 1) manusia, 2) gagasan yang bernilai baik, 3) 

kebenaran yang telah mentradisi, dan 4) diakui oleh masyarakat. Keempat unsur 
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tersebut dapat dipahami bahwa dalam budaya dan kearifan lokal, nilai agama 

tidak dapat terpisahkan. Gagasan yang bernilai baik kemudian menjadi kebenaran 

yang mentradisi dan diakui, merupakan prinsip dasar dari semua agama 

khususnya agama Islam.1 

disisi lain kehadiran agama Islam menghilangkan suatu tradisi dan juga 

tidak menolak  tradisi dan budaya yang ada pada masyarakat tetapi tradisi atau 

budaya tersebut berkembang menyesuaikan dengan  ajaran agama islam, karena 

dalam penetapan hukum islam yang  di kenal sebagai itjihad yang penyebutannya 

biasa di kenal dengan ‘urf, dalam penetapan hukum islam juga merujuk pada 

tradisi yang berkembang pada masyarakat perkembangan inilah yang kemudian di 

sebut oleh Mark Wood Ward sebagai “ Akulturasi  budaya”, antara budaya yang 

ada pada masyarakat dan agama2 

Dan kemudian Allah berfirman dalam QS Al ‘Ar-rum (30)/20: 

نۡ ترَُابٍ ثمَُّ اِذاَٖۤ انَۡتمُۡ  ٖۤ انَۡ خَلقَكَُمۡ م ِ تنَۡتشَِرُوۡنَ  بشََرٌ وَمِنۡ اٰيٰتهِ   

Terjemahnya: 

“ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu 

dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang 

biak.”3 

Tafsir ayat tersebut di jelaskan oleh  Al-Mukhtasar “Dan di antara tanda-

tanda (kekuasaan) Allah yanag agung yang menunjukan kekuatan-Nya dan 

keesaan-Nya, adalah penciptaan kalian wahai manusia dari tanah dan kemudian 

tiba tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak dengan turun temurun 

                                                     
1Koentjaraningrat, Antropologi Budaya: https Jurnal Literasiologi Sumarto, 

Volume.1.NO.2 juli 
2 Mark R.Woodward, Islam JawaI ( Cet.I, Yogya:Printing Cemerlang, 1999), h.76. 

 

 



 

 

dan menyebar di bumi bagian timur dan bagian barat”  

Dan kemudian terdapat penjelasan dalam al-Quran Surah Al-Hujurat 

(49):13 sebagai beriku: 

انُْثٰىايَُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلقَْنٰكُمْ يٰ   نْ ذكََرٍ وَّ ىِٕلَ لِتعَاَمْ شُعوُْب  علَْنٰكُ وَجَ  م ِ قبَاَٖۤ رَفوُْا ۚ انَِّ اكَْرَمَكمُْ ا وَّ

َ عَلِيْمٌ خَبِيرٌْ  ِ اتَقْٰىكُمْ ۗانَِّ اللّٰه  عِنْدَ اللّٰه
Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 

yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.4 

Berdasarkan kutipan ayat di atas terdapat penjelasan yang merujuk pada 

suatu proses perkembangan manusia yang kemudia berkembang di berbagai 

penjuru dunia yang kemudia terpecah menjadi beberapa suku bangsa dengan 

segala cirikhas dan tradisi masing-masing  

Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah di Indonesia, tercatat sebagai 

salah satu Provinsi yang kaya akan keanekaragaman tradisi dan sejarah. Hal 

tersebut sangat wajar karena di Sulawesi Tenggara terdapat berbagai macam suku 

bangsa yang berbeda-beda. Heterogenitas suku bangsa yang ada di Sulawesi 

Tenggara tampak pula pada pelaksanaan upacara-upacara adat disuatu daerah 

tertentu, dimana terdapat akulturasi budaya Pra-Islam dan PascaIslam seperti yang 

terdapat dalam masyarakat Suku Muna. 

Masyarakat Muna pada dasarnya adalah masyarakat yang masih mempertahankan 

                                                     
4Kementrian Agama Republik Indonesia. Al- Quran dan terjemahnya (Bandung:Sygma 

Creative Media Corp, 2010), h. 847. 



 

 

budaya  tradisi ritual, serta ritual apapun  yang berhubungan dengan  peristiwa 

alam atau  bencana, yang masih dilakukan  dalam  kehidupan sehari-hari,misalnya 

dalam daur hidup masa kehamilan, kelahiran, masa anak- anak, masa remaja, 

masa dewasa, hingga masa kematian. Salah satu tradisi ritual yang masih 

dipertahankan masyarakat Muna Barat yaitu tradisi kasambu. 

Tradisi ini hingga sekarang masih ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh 

sebagaian masyarakat Muna Barat, meskipun pada masa kekinian sudah mulai 

mengalami pergeseran, seperti penggunaan jasasando (dukun beranak) pada saat 

melahirkan diganti oleh tenaga medis (bidan atau dokter). Namun demikian 

kasambu masih tetap dilakukan karena merupakan suatu tradisi yang tidak dapat 

ditinggalkan. Tradisi ini masih eksis dalam masyarakat Muna Barat sebagai 

warisan budaya yang ditransmisi dari generasi kegenerasi. 

Kasambu adalah tradisi  turun temurun  yang diadakan oleh masyarakat suku 

Muna, Sulawesi Tenggara. Tradisi kasambu merupakan suatu ritual yang 

dilaksanakan pada bulan ketujuh masa kehamilan dan pada umumnya hanya 

dilakukan pada saat mengandung anak pertama. Upacara tradisi ini dimaksudkan 

untuk memohon keselamatan, baik untuk ibu yang sedang mengandung dan juga 

calon bayi yang  akan di lahirkan, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas 

kehadiran calon penerus keturunan keluarga tersebut. Dari uraian tersebut di atas 

timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang “Tradisi Kasambu 

di Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat (Suatu 

kajian Budaya dan Agama)”. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 



 

 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “Tradisi Kasambu di Desa Masara Kecamatan 

Napano Kusambi  Kabupaten Muna Barat (Suatu kajian Budaya dan Agama)”. 

peneliti akan berusaha mencari tahu lebih dalam tentang pelaksanaan tradisi 

kasambu di Desa Masara dan mencari tau lebih dalam tentang tradisi kasambu 

dalam perspektif Islam. 

2. Deskripsi Fokus 

Dalam pembahasan ini penulis akan mendeskripsikan fokus penelitianya 

mengenai tradisi kasambu di desa masara, kecamatan kusambi, kabupaten muna. 

Tradisi kasambu merupakan sebuah tradisi yang hidup dan berkembang pada 

masyarakat di Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Muna. Tradisi ini ada dan 

berkembang sebelum dan setelah pengaruh kebudayaan Islam masuk di Indonesia. 

Sebagai bagian dari tradisi lisan masa lampau, tradisi ini mulai tergeser 

keberadaannya. Dalam tradisi kasambu, terdapat mantra-mantra yang merupakan 

bagian dari puisi lama yang perlu dilestarikan dan diperhatikan sebagai hasil dari 

kebudayaan daerah. Adapun bagian-bagian yang akan dikaji dalam deskripsi 

fokus penelitian ini adalah: 

a. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang di lakukan secara turun temurun, 

dan dalam  hubunganya dengan penelitian ini adalah tradisi kasambu 

yang di lakukan oleh masyarakat Muna Dan kaitanya adalah 

bagaimana kemudian konsep, dan sikap keyakinan masyarakat ke 

dalam suatu yang di anggap tabu, keyakinan yang di maksud adalah 

ritual yang terlihat di lakukan oleh masyarakat tersebut. 



 

 

b. Kasambu adalah suatu upacara yang di lakukan masyarakat muna 

dalam menyambut kelahiran anak pertama. Dalam penelitian ini 

peneliti mencoba mengobservasi  proses pelaksanaan tersebut. Proses 

dalam  yang di maksud adalah pelaksanaan tradisi kasambu  yang di 

lakukan oleh masyarakat desa Masara Kecamatan Napano Kusambi 

Kabupaten Muna   

c. Dan kemudian peneliti mencoba mengkaji fenomena tradisi Kasambu  

bagaimana kemudian  fenomena tradisi kasambu jika di lihat dari sudut 

pandangan masyrakat muslim, sudut pandang yang di maksud adalah 

bagaimana kemudian masyarakat muslim memandang tradisi ini. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah “Tradisi Kasambu di Desa Masara Kecamatan Napano 

Kusambi Kabupaten Muna Barat (Suatu kajian Budaya dan Agama)”. Namun 

untuk menghindari kekeliruan dalam mewujudkan pemobahasan yang terarah, 

maka penulis merumuskan hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Adapaun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Tradisi Kasambu di Desa Masara 

Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Kasambu di Desa Masara Kecamatan 

Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat? 

3. Bagaimana Relevansi Ajaran Islam dalam Tradisi Kasambu di Desa 

Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat? 



 

 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pemahaman peneliti, masih belum ditemukan tulisan yang 

membahas tentang tradisi Kasambu di Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi 

Kabupaten Muna.Adapun tulisan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini 

adalah penelitian  

Pertama skripsi yang ditulis oleh Rizki Amalliah Wulandari (2018) 

berjudul “Kasambu: Ritual Menyambut Kelahiran Anak di Desa Mabolu, 

Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.”Jenis penelitian ini 

adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam pembahsan ini peneliti 

mengunakan metode pendekatan Antropologi Budaya.5 Sumber dari pada hasil 

penelitian ini di bangun melalui tokoh adat setempat.  

Adapun proses informasi memliki persamaan dengan yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu dalam hal pengumpulan informasi. Namun berbeda dalam hal 

fokus penelitian, rumusan masalah dan nilai yang terkandung di dalamnya, di 

mana calon peneliti akan lebih menitik beratkan pada fenomenologi yang terjadi 

pada tradisi Kasambu ditinjau dalam prespektif masyarakat muslim.  

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Awaluddin Haslin berjudul “Tradisi 

Kasambu (Penyambutan Anak Pertama) Pada Masyarakat Suku Muna Di Desa 

Laghontoghe Kecamatan Tongkuno”.6 Terdapat relevensi dalam penelitian dari 

segi prosesi pelaksanaan tradisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa 

yang menjadi fungsi yang terdapat pada tradisi Kasambu (penyambutan anak 

                                                     
5https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://repository.radenintan.a

c.id/28294/1/SKRIPSI%25201. Diaksses pada 28 Desembar 2022 

 
6https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/ijsse/article/view/4653 di akses pada 28 Desember 

2022 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://repository.radenintan.ac.id/28294/1/SKRIPSI%25201
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://repository.radenintan.ac.id/28294/1/SKRIPSI%25201
https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/ijsse/article/view/4653


 

 

pertama) pada masyarakat suku Muna di Desa Laghontoghe Kecamatan 

Tongkuno kabupaten Muna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  

kualitatif melalui wawancara langsung tokoh adat di Desa Laghontoghe. Dalam 

penelitian ini mengunakan pola pendekatan dalam penelitian ini mengunakan 

pendekatan sosiologi penelitian ini berfokus dalam hal fungsi tradisi Kasambu 

pada masyarakat Laghontog di Kecamtan Tongkuno Kabupaten Muna. persamaan 

penelitian terdahulu ini searah dalam konteks tehnik pengolahan data. Namun titik 

perbedaan yang hendak penulis teliti ini yaitu dari segi pendekatan dan fokus 

penelitian yang dilakukan oleh Awaludin lebih memfokuskan penelitiannya 

tentang proses pelaksanaan dan fungsi Tradisi Kasambu dalam masyarakat. 

Namun berbeda dari segi fokus penelitian calon peneliti lebih dalam membahas 

tentang fenomenologi yang terjadi dalam tradisi Kasambu dan di tinjau dari segi 

pendekatan budaya dan agama 

Ketiga penelitian yang di lakukan oleh Darmintan Mondolalo 

bejudul“Tradisi Kasambu Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara”. 7Penelitian ini 

membahas tentang struktur, konteks penuturan, proses penciptaan dan pewarisan, 

serta fungsi mantra dalam tradisi Kasambu bagi masyarakat Muna Barat. Hasil 

penelitian ini dijadikan buku pengayaan pengetahuan tingkat SMA sebagai salah 

satu bentuk pelestarian tradisi Kasambu. Metode yang digunakan dalam Penelitian 

ini adalah kualitatif etnografis. Model etnografi mendeskripsikan kebudayaan 

sebagaimana adanya. Model ini berupaya mempelajari peristiwa kultural yang 

terjadi dalam masyarakat dan menyajikan pandangan hidup mereka sebagai obyek 

                                                     
 

 7https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://jurnalalqalam.or.id/ind

ex.php/Alqalam/article  diakses pada 29 Desember 2022 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article


 

 

studi. Pengumpulan data penelitian menggunakan instrument penelitian dan 

teknik penelitian. Hasil analisis mendeskripsikan bahwa mantra menggunakan 

media penyampaian berupa bahasa Muna lisan.Kata-kata yang digunakan 

menduduki fungsi sintaksis yang mengemukakan satu pikiran pokok.Pengunaan 

mantra disesuaikan dengan konteks dan ko-teks tradisi Kasambu.Unsur bunyi 

dalam mantra Kasambu memberikan efek yang merdu dan khidmat. Fungsi 

Kasambu bagi masyarakat Muna Barat sebagai sistem proyeksi, alat pendidikan 

karakter, dan alat pengesahan kebudayaan. Hasil analisis menunjukan bahwa 

mantra dalam kegiatan tradisi Kasambu merupakan bagian dari sastra lisan yang 

memiliki ciri khas tersendiri, serta nilai religi dan sosial yang ada dalam mantra 

Kasambu relevan dengan pembelajaran sastra di SMA. Persamaan dalam 

penelitian ini peneliti mengunakan pendekatan kebudayaan dan adapun perbedaan 

dalam penelitian ini yaitu dari segi fokus penelitian  dan dalam penelitian 

Darmitan Mondolalo fokus penelitian yang dilakukan lebih menjelaskan tentang 

impelementasi tradisi dalam pengembangan nilai-nilai pendidikan dalam tradisi 

Kasambu adapun relevansi yang berhubungan dengan pembahasan yang di 

lakukan oleh peneliti yaitu tentang makna tradisi yang ditinjau dari segi 

kebudayaan dan pendekatan teori serta rumusan masalah yang dilakukan oleh 

calon peneliti. 

Keempat penelitian yang di lakukan oleh Fitriani yang berjudul “ Tradisi 

Kasambu Dalam Masyaarakat Muna di Desa Kontukowuna Kecamatan 

Kontukowuna Kabupaten Muna” penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan 

tradisi Kasambu serta menjelaskan tentang makna dan alat-alat yang di gunakan 



 

 

dalam proses berlangsungnya Tradisi Kasambu di desa Kontukowuna.8 Hasil 

penelitian ini membahas tentang latar belakang lahirnya tradisi kasambu dan 

kemudian membahas tentang proses pelaksanaan tradisi Kasambu, peran tokoh 

adat dan nilai-nilai yang terkandung Dalam Tradisi Kasambu. Adapun relevansi 

dari penelitian ini dan  yang di lakukan oleh peneliti adalah  dari fokus penelitian 

serta tujuan tradisi Kasambu. Adapun  perbedan dari penelitian ini yaitu dari segi  

dengan pembahasan yang di lakukan oleh peneliti yaitu tentang makna tradisi 

yang ditinjau dari pendekatan teori  dan rumusan masalah 

Kelima  jurnal penelitian yang di lakukan oleh Magasba Umar yang 

berjudul Tradisi Kasambu Dan Fungsinya Pada Masyarakat Muna Sulawesi 

Tenggara.9  dalam penelitian ini lebih megulas tenntang pelaksanaan dan fungsi  

Tradisi kasambu serta implementasi nilai pada masyarakat yang di mana agar 

Tradisi kasambu ini  dapat di lestarikan dan tetap eksis. adapun relevansi yang 

terdapat pada penelitian ini dan yang di lakukan oleh peneliti yaitu dari segi teori, 

pendekatan dan fokus penelitian. penelitian yang dilakukan oleh Magasba Umar 

Ini  lebih memfokuskan penelitianya ke arah fungsi tadisi dari segi sosial ekonomi 

dan fungsi ekologi. 

E. Tujuan danManfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                     
8https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://ojs.uho.ac.id/index.ph

p/p_sejarah_uho/article. Diakses pada 29 Desember 2022  
9Masgaba Umar, “Tradisi Kasambu dan Fungsinya pada Masyarakat Muna 

Sulawesi Tenggara,” dalam Jurnal Al-Qalam, Vol. 21 No. 1 Tahun 2015, h. 4. 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://ojs.uho.ac.id/index.php/p_sejarah_uho/article
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://ojs.uho.ac.id/index.php/p_sejarah_uho/article


 

 

a. Untuk mengetahui latar bealakang Tradisi Kasambu di Desa Masara 

Kecamatan Napano  Kusambi Kabupaten Muna Barat 

b. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanan Tradisi Kasambu di Desa 

Masara Kecamatan  Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat 

c. Untuk menemukan relevansi ajaran keagamaan  dengan Tradisi Kasambu 

di Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat 

memberi sumbangsih pengetahuan tentang budaya dalam tradisi lokal 

masyarakat Muna Barat, khususnya di Desa Masara Kecamatan Napano 

Kusambi Kabupaten Muna Barat. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi dalam upaya 

memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal masyarakat Muna 

khususnya yang ada di Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi 

Kabupaten Muna Barat. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman 

tentang tradisi Kasambu di Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi 

Kabupaten Muna Barat. 



 

 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menjaga 

tradisi Kasambu di Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten 

Muna Barat. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat meluruskan pemahaman tentang 

bagaimana hubungan tradisi lokal Kasambu dengan ritual spiritual Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

Tinjauan Tentang Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

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

sedangkan menurut bahasa, tradisi adalah suatu kebiasaan yang berkembang di 

masyarakat,1 baik yang menjadi adat kebiasaan ataupun yang diasimilasikan 

dengan ritual adat dan agama. Sedangkan dalam pengertian lain tradisi adalah 

sesuatu yang telah lama dilakukan sehingga menjadi bagian dari kehidupan 

suatu kelompok masyarakat. Tradisi ini berlaku dari generasi ke generasi  baik 

melalui informasi lisan dan tulisan. Yang mencakup berbagai nilai budaya, nilai 

adat istiadat dan sistem kepercayaan.2  

Menurut Van Reusen’’: Bahwasanya tradisi adalah sebuah peningalan 

warisan, aturan-aturan, harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. 

Menurutnya tradisi ini adalah sesuatu yang dapat berubah-ubah. Karena tradisi 

adalah keterpaduan antara hasil tingkah laku manusia dan pola kehidupan 

manusia dalam keseluruhanya.3 

2. Tradisi Islam  

Tradisi (bahasa Latin: traditio, artinya diteruskan) menurut artian bahasa 

adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat 

                                                     
 1Hadi Yoga Putra, dkk, Merawat Keharmonisan Masyarakat Lokal (Sidoarjo:Uwais 

Inspirasi Indonesia ,2022), h. 123. 

 2Ariana Restian, Inovasi Pembelajaran Musik Untuk Anak Indonesia (Malang: Anggota 

APPTI,2017), h. 56. 

 3Ardianto ,dkk,Tradisi Katoba Pada Masyarakat Muna Makna Dan Nilai Dan Strategi 

Pelestarianya (Yogyakarta: Deepublish,2020),  h. 22. 
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kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Dalam 

pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi 

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, 

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara 

turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan 

berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. 

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah 

bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang 

dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengatahuan, 

doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengatahuan yang 

telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan 

praktek tersebut.4 

  Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama 

tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan. Kehidupan 

sehari-hari. Tradisi islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat 

ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan 

pemeluknya. Beda halnyadengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari 

islam walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan islam itu 

sendiri. 

Dalam kaitan ini Barth seperti yang dikutip Muhaimin mengatakan 

bagaimanakah cara untuk mengatahui tradisi tertentu atau unsur tradisi berasal 

atau dihubungkan dengan berjiwakan Islam? Pemikiran Barth ini memungkinkan 

                                                     
4 Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cerebon, Terj. Suganda 

(Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11. 
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kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat islami ketika 

pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa 

islami.5 Walaupun kita banyak mengatahui telah banyak sekali bermacam-macam 

tradisi yang tidak diproduksi oleh islam sendiri yang masih tetap dilakukan oleh 

mayoritas masyarakat di sekitar kita.  

Secara bahasa kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata 

“salima” yang mempunyai arti “Suci dan bersih”.6 Dari kata “salima” tersebut 

maka terbentuk kata “aslama” yang memiliki arti “menyerah, tunduk, patuh, dan 

taat”. Kata “aslama”7 menjadi pokok kata Islam, mengandung segala arti yang 

terkandung dalam arti pokoknya, sebab itu orang yang melakukan “aslama” atau 

masuk Islam dinamakan muslim. Berarti orang itu telah menyatakan dirinya taat, 

menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah Swt. Dengan melakukan “aslama” 

maka orang terjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat.  Selanjutnya dari 

kata “aslama” juga terbentuk kata “silmun” dan “salamun” yang berarti “damai”.8 

Maka Islam dipahami sebagai ajaran yang cinta damai. Karenanya seorang yang 

menyatakan dirinya muslim adalah harus damai dengan Allah dan dengan sesama 

manusia. Agama Islam dalam maknanya adalah berintikan sebagai kepatuhan 

yang total kepada Tuhan, menuntut sikap pasrah yang total pula kepada-Nya. 

Inilah sesungguhnya makna firman Allah dalam (QS. Al-Imran (3): 19).9 

                                                     
 5Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cerebon, h. 12. 

 

 6Enzus Tinianus,dkk, Pendidikan Agama Islam Berbasis General Educationi,( Aceh: 

Syiah Kuala University Press. 2021), h.17. 

 7Enzus Tinianus,dkk,Pendidikan Agama Islam Berbasis General Educationi), h.17 

 8Enzus Tinianus,dkk,Pendidikan Agama Islam Berbasis General Educationi, h.17 

 
9Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: 

Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 78. 
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Terjemahanya: 

 

“Sesungguhnya Agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-

orang yang telah di beri kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu.” 

 

 Ayat di atas apabila diterjemahkan mengikuti makna asal kata-kata disitu, 

dapat menjadi “sesungguhnya kepatuhan bagi Allah ialah sikap pasrah”. Adapun 

pengertian Islam dari segi istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber 

pada wahyu yang datang dari Allah Swt. Bukan berasal dari manusia dan bukan 

pula berasal dari Nabi Muhammad Saw. Atau dengan kata lain, agama yang 

diturunkan kepada manusia sebagai rohmat bagi alam semesta. Ajaran-ajaran-Nya 

selalu membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Allah Swt 

sendiri telah menyatakan hal ini, sebagaimana yang tersebut dalam (QS. Taha(20): 

2). 

                             

  

Terjemahanya: 

“Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini kapadamu agar kamu tidak  menjadi 

susah“.10 

                                                     
10Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: 

Sygma Creative Media Corp, 2010), h.  476 
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 Ayat di atas memberi arti bahwa umat manusia yang mau mengikuti 

petunjuk al-Qur’an, akan dijamin oleh Allah bahwa kehidupan mereka akan 

bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Sebaliknya siapa saja yang 

membangkang dan mengingkari ajaran Islam ini, niscaya dia akan mengalami 

kehidupan yang sempit dan penuh penderitaan. 

Harun Nasution mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang ajaran-

ajarannya diwahyukan Tuhan kepada ummat manusia melalui Nabi Muhammad 

Saw. Dalam Kamus Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwasanya Islam adalah 

agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, berpedoman pada kitab suci al-

Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.11 

Islam lahir di kota Makkah dengan dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. 

Sebagai Rasul Tuhan untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus.12 Setelah 

Nabi wafat maka kepemimpinan Islam diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya 

yang dijuluki “Khulafaur-Rasyidin”, pada waktu itu Islam mulai berkembang 

pesat akibat ekspansi yang dilakukan oleh para daulah Islam setelahnya, seperti 

Bani Abbasiyah dan Umayyah. Ajaran Islam yang kemudian menyebar luas ke 

daerah-daerah luar jazirah Arab.13 

Maka ajaran Islam tersebut segera bertemu dengan berbagai peradaban dan 

budaya lokal yang sudah mengakar selama berabad-abad. Daerah-daerah yang di 

datangi oleh para penyebar Islam seperti Mesir, Siria dan daerah-daerah yang lain 

                                                     
 11Adian Husaini, Hegemoni Kristen-Barat Dalam Studi Islam Di Perguruan Tinggi 

(Jakarta:Gema Insani Press, 2006), h. 78. 

 12Sofyan Rofi, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV 

Budi Utama, 2018), h.1. 

 13Michael Laffan, Sejarah Islam Di Nusantara (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka 

Anggota IKAPI, 2015), h.2. 
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sudah lama mengenal filsafat Yunani, ajaran Hindu Buddha, Majusi, dan Nasrani. 

Dengan demikian Islam yang tersebar senantiasa mengalami penyesuaian dengan 

lingkungan dan peradaban dan kebudayaan setempat, begitu pula yang terjadi di 

Indonesia khususnya di tanah Jawa. 

Islam dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Adalah 

agama yang mengandung pengertian yang mendasar. Agama Islam bukanlah 

hanya milik pembawanya yang bersifat individual ataupun milik dan 

diperuntukkan suatu golongan atau negara tertentu. Islam adalah agama universal 

yang merupakan wujud realisasi dari konsep “Rahmatan lil Alamin” (rahmat bagi 

seluruh umat). Hadirnya islam melalui Nabi Muhammad agar mengukuhkan “ 

ma’ruf “ ( Budaya Positif di Masyarakat ).14 

Lebih lanjut Nurcholish Madjid mengatakan bahwasanya ajaran Islam 

adalah dimaksudkan untuk seluruh umat manusia, karena Nabi Muhammad Saw. 

adalah utusan Tuhan untuk seluruh umat manusia.15 Ini berarti bahwa ajaran Islam 

itu berlaku bagi seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini tidak hanya tertentu 

pada bangsa Arab saja, namun juga kepada seluruh bangsa dalam tingkatan yang 

sama. Jadi jelas bahwasanya nilai-nilai ajaran Islam yang universal adalah dapat 

berlaku disembarang waktu dan tempat dan sah untuk semua golongan atau 

kelompok manusia, tidak bisa dibatasi oleh suatu formalisme, seperti formalisme 

“menghadap ke timur atau ke barat” (yakni, formalisme ritualistik pada 

umumnya). 

                                                     
 14M.Quraish Shihab,  Islam Yang Saya Anut : Dasar-Dasar Ajaran Islam (Tangerang: 

Lentera Hati, 2018), h. 1. 

 15Nurcholis Majid, indonesia kita( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 14. 
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Islam sebagai agama merupakan produk Allah Swt yang mencakup 

syari’ah dan fiqh dimana keduanya tersebut sama-sama bersumber dari alQur’an 

dan al-Hadits. Syari’ah dan fiqh yang di ajarkan Islam telah memainkan 

peranannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Syari’ah 

mencerminkan Islam sebagai agama sedangkan fiqh mencerminkan Islam sebagai 

budaya. 

 Secara sosiologis, Islam adalah sebuah fenomena sosio-kultural. Di dalam 

dinamika ruang dan waktu, Islam yang semula berfungsi sebagai subyek pada 

tingkat kehidupan nyata berlaku sebagai obyek dan sekaligus berlaku baginya 

berbagai hukum sosial. Eksistensi Islam antara lain sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial dimana ia tumbuh dan berkembang.16Di berbagai belahan 

dunia, Islam pernah mengalami puncak kejayaan peradaban, tetapi tidak dapat 

dipungkiri bahwa dibeberapa tempat lain, Islam justru mengalami kemunduran 

dan bahkan tenggelam ditelan oleh perubahan zaman. 

Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia dengan demikian 

sangat ditentukan oleh pergumulan sosial yang pada akhirnya akan sangat 

berpengaruh dalam memberi warna, corak, dan karakter Islam.17  

Jika menilik sejarah awal perkembangan Islam di Indonesia, ajaran-ajaran 

Islam yang hadir telah banyak menerima akomodasi budaya lokal. 18 

                                                     
16Brian Morris, Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Komtemporer Ter. Imam 

Khoiri (Yogyakarta: AK Group, 2003), h  393. 
17Moeslim Abdurrahman, Ber-Islam Secara Kultural , Islam Sebagai Kritik Sosial (Jakarta: 

Erlangga, 2003), h.150. 
18Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islam: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi 

(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 6. 
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Islam sebagai agama memang banyak memberikan norma-norma aturan 

tentang kehidupan dibandingkan dengan agama-agama lain yang datang 

sebelumnya.  

Bila dilihat hubungan antara Islam dengan budaya, paling tidak ada dua 

hal yang perlu diperjelas: Islam sebagai konsespsi sosial budaya, dan Islam 

sebagai realitas budaya. Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering 

disebut dengan great tradition (tradisi besar), sedangkan Islam sebagai realitas 

budaya disebut dengan little tradition (tradisi kecil) atau local tradition (tradisi 

lokal) atau juga Islamicate, bidang-bidang yang “Islamik”, yang dipengaruhi 

Islam.19 

Tradisi besar (Islam) adalah doktrin-doktrin original Islam yang permanen, 

atau setidak-tidaknya merupakan interpretasi yang melekat ketat pada ajaran 

dasar. Dalam ruang yang lebih kecil doktrin ini tercakup dalam konsepsi 

keimanan dan syariah-hukum Islam yang menjadi inspirasi pola pikir dan pola 

bertindak umat Islam.  

Tradisi kecil (tradisi lokal, Islamicate) adalah realm of influence kawasan-

kawasan yang berada di bawah pengaruh Islam (great tradition). Tradisi lokal ini 

mencakup unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian budaya yang 

meliputi konsep atau norma, aktivitas serta tindakan manusia, dan berupa karya-

karya yang dihasilkan masyarakat. Membicarakan Islam, lebih khusus lagi tentang 

warna, corak, dan karakter Islam di dalam dinamika ruang dan waktu tertentu 

                                                     
19Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam (Jakarta: 

Paramadina, 1999), h.13. 
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pada hakekatnya adalah berbicara tentang bagaimana Islam direproduksi oleh 

lingkungan sosialnya.20 

Kenyataan membuktikan bahwa dari berbagai hasil penelitian yang 

dilakukan banyak pakar, ditemukan berbagai corak dan karakter Islam pada 

berbagai tempat dengan berbagai macam coraknya. Clifford Geertz menemukan 

perbedaan corak Islam Maroko yang puritanis dan Islam  

Indonesia yang sinkretis dengan berbagai jenis pencampuran kebudayaan 

serta tradisi yang terus berkembang. Lebih lanjut Geertz secara lebih khusus lagi 

membagi dalam beberapa varian yaitu,  Model Of ,Geertz memberikan penjelasan 

bahwa kebudayaan memiliki sistem kongnitif dan sistem makna dan berbagai 

sistem nilai dan menurutnya bawha pola dari sistem kongnitif dan sistem makna 

inilah yang kemudian disebut dengan Model Of. Dan yang kedua adalah sitem 

nilai atau  Model For, menurutnya bahwa sistem nilai adalah suatu pernatara  

antara sistem simbol ( sistem Of Meaning) dan keduanya yang memilliki tujuan 

yakni menjadi perpaduan dan menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai dan 

menerjemahkan nilai menjadi pengetahuan.21 pengetahuan menjadi nilai dan 

menerjemahkan nilai menjadi pengetahuan.22 Geertz yang menemukan konstruksi 

sosial dan berbagai fenomena tradisi yang islam dan lokal yang bercorak sinketrik 

atau suatu kepercayan yang telah bercampur aduk.23 

                                                     
 20Zakiyuddin Baidhaw,  Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, ( Jakarta: 

Erlanga), h. 1.  

 21 Nur Syam, Islam Pesisir, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 2005), h.2. 

 22 Nur Syam, Islam Pesisir, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 2005), h.2. 
23Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa, ter.Aswab 

Mahasiin (Jakarata: Pusatka Jaya, 1889), h. 6  
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Berbagai kategori dan variasi Islam yang telah dikenalkan oleh para pakar 

tersebut membenarkan proposisi bahwa fenomena sosio-kultural yang bernama 

Islam adalah fenomena yang eksistensinya sangat dipengaruhi lingkungan sosial. 

Sebagai suatu norma, aturan, maupun segenap aktivitas masyarakat Indonesia, 

ajaran Islam telah menjadi pola panutan masyarakat. Dalam konteks inilah Islam 

sebagai agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain 

budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat, tidak otomatis hilang dengan 

kehadiran Islam. Budaya-budaya lokal ini sebagian terus dikembangkan dengan 

mendapat warna-warna Islam. Perkembangan tersebut kemudian yang menurut 

Mark Woodward melahirkan yang dinamakan “akulturasi budaya”, antara budaya 

lokal dan Islam. 24 

Dari penjelasan di atas dapat diambil pemahaman bahwasanya Islam sama 

sekali tidak menolak tradisi atau budaya yang berkembang di tengah-tengah 

masyarakat Jawa. Dalam penetapan hukum Islam dikenal salah satu cara 

melakukan ijtihad yang disebut ‘urf, yakni penetapan hukum dengan mendasarkan 

pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini berarti tradisi 

dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Quran dan hadits Nabi Saw. 

3. Tradisi Lokal 

Kata-kata tentang tradisi biasanya dimaksudkan untuk menunjuk suatu 

nilai, norma atau adat kebiasaan yang berbau lama. Suatu nilai, norma atau adat 

kebiasaan yang berbau lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan 

                                                     
 24 Mark R. Woodward, Islam Jawa, (Yogyakarta: Printing  Cemerlang . 1999), h. 76. 
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dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam ajaran Islam tradisi 

dikenal dengan kata ‘Urf yang secara terminology berarti sesuatu yang tidak asing 

lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan 

kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.  

Sedangkan secara etimologi, Al-‘urf berarti sesuatu yang dipandang baik 

dan diterima oleh akal sehat; sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik 

berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulangulang sehingga tertanam dalam 

jiwa dan diterima oleh akal mereka. Al-‘Urf 25adalah apa yang dikenal oleh 

manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-

pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan 

antara al-'urf dan adat istiadat.  

Menurut Van Reusen , tradisi dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau 

penerusan norma-norma, adat-istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi 

tersebut bukanlah sesuatu yang tak dapat diubah: tradisi justru diperpadukan 

dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. 

Manusialah yang membuat tradisi tersebut; menerimanya, menolaknya, atau 

mengubahnya dan menciptakannya. Karena tradisi adalah sebagai keterpaduan 

antara hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan  manusia dalam 

keseluruhanya 

Dari definisi diatas, bisa disimpulkan bahwasannya sebuah tradisi/adat 

harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak 

(masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, 

                                                     
25 Mahmud Arif, Akhlak Islami Dan Pola EdukasinyaI (Jakarta:Kencana. 2021), h. 97. 
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dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran 

mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih 

kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan 

adat kolektif. Adat berbeda dengan ijma’.  

Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh 

orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan ijma’ harus lahir dari 

kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Di 

karenakan adat istiadat berbeda dengan ijma’ maka legalitas adat terbatas pada 

orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar 

kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu 

zaman dengan mereka atau tidak. adapun ijma’ menjadi hujjah kepada semua 

orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai 

hari ini. 

 Macam-macam tradisi menurut para ulama' ushul fiqh terbagi menjadi 

tiga macam, antara lain adalah:  

1) Dari segi objeknya dibagi menjadi dua yaitu: a.) Al-‘urf al-lafdzi 

(kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga 

makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. b.) 

Al-‘urf al-‘amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan 

masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. 

Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah 

kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti 
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kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan 

masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu 

dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara 

khusus.26 

Contoh: kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barangbarang 

yang dibeli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang 

dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, 

tanpa di bebani biaya tambahan. 

 2). Dari segi cakupannya ‘urf di bagi menjadi dua yaitu: a.) Al-‘urf al-‘am 

27(kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara 

luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. b.) Al-‘urf al-khas (kebiasaan 

yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat 

tertentu. 3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ ‘urf di bagi menjadi dua 

yaitu: a.) Al-‘urf al-shokhih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang 

berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau 

hadits), tidak menghilangkan kemaslakhatan mereka, dan tidak pula membawa 

mudarat kepada mereka. b.) Al-‘urf al-fasid28 (kebiasaan yang dianggap rusak) 

adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah 

dasar yang ada dalam syara’. Sebuah keteraturan di dalam hidup tentunya menjadi 

harapan yang selalu dipanjatkan oleh setiap manusia. Berangkat dari interaksi-

interaksi tersebut diperlukan pedoman atau patokan, yang memberikan wadah 

                                                     
26 Sapiudin Shidiq, ushul fiqih, ( Jakarta:kencana. 2017), h. 98. 

 27Harjan Syuhada ,  Fikih Madrsah Aliyah  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), h. 52  

 28Harjan Syuhada ,  Fikih Madrsah Aliyah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), h. 52 
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bagi aneka pandangan mengenai keteraturan yang semula merupakan pandangan 

pribadi. 

             Berbicara agama Islam dengan kebudayaan, tentu merupakan pembahasan 

yang sangat menarik. Dimana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat 

bagi semesta alam dan dalam kehadirannya di muka bumi, Islam berbaur dengan 

budaya lokal suatu masyarakat (local culture), sehingga antara Islam dengan 

budaya lokal tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang 

saling mendukung dan melengkapi. 

Dari sekian banyak nilai yang ditransformasikan nenek moyang kita, yang 

termasuk dalam sistem keagamaan adalah tradisi haul Mbah Zainal Abidin yang 

terdapat di Desa Tambak sumur, di desa inilah pelestarian terhadap salah satu 

warisan leluhurnya tetep bertahan. Istilah tradisi mengandung pengertian tentang 

adanya kaitan masa lalu dengan masa sekarang. Ia menunjuk kepada sesuatu yang 

diwariskan dari generasi ke generasi. Dan wujudnya masih ada sampai sekarang. 

Sebagaimana dikutip oleh Pramono secara ringkas menyatakan bahwa tradisi 

adalah sesuatu yang diwariskan atau ditransmisikan dari masa lalu ke masa 

kini.29Adapun kebudayaan yang mengiringi tumbuhnya dan menyebarnya Islam 

keberbagai penjuru dunia. Dengan watak, keadaan geografis dan tatanan sosial 

yang ada maka melahirkan sejumlah definisi dari budaya atau kebudayaan itu 

sendiri. 

Secara bahasa kata kebudayaan adalah merupakan serapan dari kata 

Sansekerta, “Budayah” yang merupakan jamak dari kata “buddi” yang memiliki 

                                                     
 29 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LKiS 2005), h. 277. 
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arti “budi” atau “akal”. Dengan demikian ke-budaya-an dapat diartikan dengan 

hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kebudayaan adalah hal-hal yang 

merupakan hasil dari keseluruhan system gagasan, tindakan, cipta, rasa dan karsa 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semua itu tersusun dalam 

kehaidupan masyarakat.30 

Berbicara masalah kebudayaan tidaklah mudah, sebab ada banyak 

perbedaan pendapat dari masing-masing tokoh dalam mendefinisikan kebudayaan. 

Berikut ini definisi-definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

 Menurut Malinowski bahwa kebudayaan pada prinsipnya berdasarkan 

atas berbagai sistem kebutuhan manusia. tiap tingkat kebutuhan manusia itu 

menghadirkan corak kebudayaan yang khas, misalnya, guna memenuhi kebutuhan 

manusia akan keselamatannya, timbul kebudyaan berupa perlindugann, yakni 

berupa seperangkat budaya  dalam bentuk tertentu  seperti lembaga 

kemasyarakatan.31Menurut Koentjaraningrat Kebudayaan adalah keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.32 

                                                     
 30 Noraksiani, Sosiologi  Keperawatan, ( Jakarta:  EGC,2009), h. 12. 

 31 Noraksiani, Sosiologi  Keperawatan, ( Jakarta:  EGC,2009), h. 12. 

 32 Noraksiani, Sosiologi Keperawatan, ( Jakarta:  EGC,2009), h. 13. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu di mana peneliti 

langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang 

dilakukan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, prosedur 

data pada penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamatidengan demikian dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya, penelitian ini berfokus 

pada satu obyek penelitian saja serta berlandas pada kondisi yang objektif dan 

alami. Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menganalisis dan mengkaji tradisi kasambu di Desa Masara Kecamatan Kusambi 

Kabupaten Muna Barat. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun yang 

dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif 

memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat 

penelitian berlangsung, kemudian peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa 

dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus 

terhadap peristiwa tersebut 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Masara kecamatan Napano Kusambi, 

Kabupaten Muna Barat, provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan obyek penelitian 

ini atas dasar pertimbangan kemudahan aksebilitas baik dari teknis maupun non 

teknis. Lokasi yang dipilih merupakan tempat yang masih berpegang teguh pada 

tradisi ritual-ritual yang ada di Muna Barat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Agar dapat menelaah permasalahan skripsi ini, maka dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan pendekatan theologi dan pendekatan antropologi, 

pendekatan theologi adalah pendekakatan yang umum dijadikan sebagai suatu 

pendekatan pada penelitian yang bersifat keagamaan sedangkan pendekatan 

antropologi adalah pendekatan yang umum dijadikan suatu pendekatan terkait 

fenomena konsep kepercayaan yang terjadi Pendekatan ini di gunakan dengan 

cara mengaitkan teori-teori yang bersifat keagamaan terhadap suatu fenomena 

suatu tradisi yang menyangkut keagamaan.yang menjadi titk fokus dari pada 

penelitian. Dalam budaya adat Kasambu di Desa Masara Kecamatan Napano 

Kusambi Kabupaten Muna Barat. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah pemberi atau yang memberikan informasi terkait 

dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Sumber data ini juga merupakan 

gambaran tentang apa dan siapa pemberi data atau informasi pada sebuah 

penelitian.1 Pada penelitian ini sumber data yang digunakan berdasarkan pada 

                                                     
1Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 129. 
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fokus serta tujuan yang akan diteliti. Sedangkan Suharsimi Arikunto menyatakan 

bahwa sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh.2 Berdasarkan 

pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa sumber data merupakan segala bentuk 

sumber informasi baik yang berasal dari dokumen resmi dan dokumen tidak 

resmi. Sumber data dapat digolongkan menjadi yaitu: 

1. Sumber Data Primer (Primary Sources), yaitu langsung kepada pengumpul 

data,3 seperti: tokoh adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang 

mengetahui pelaksanaan tradisi kasambu. 

2. Sumber Data Sekunder (Secondary Sources), yaitu sumber data yang 

berasal dari sumber pertama, baik dari sumber kedua atau seterusnya. 

Seperti dokumen, buku-buku, foto, data yang diambil dari perpustakaan, 

dan literatur yang terkait dengan objek penelitian.4 

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah tokoh agama (lakina agama), 

tokoh adat, dan anggota masyarakat yang memiliki hubungan langsung atau 

mengetahui pelaksanaan tradisi kasambu. Adapun sumber utama dalam penelitian 

ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan ini pada bagian jenis data dibagi dalam 

kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, dan foto.5 

 

                                                     
2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 172. 

3Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 84.  

4Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 37. 

5Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 159. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

terhadap fenomena yang diselidiki.6 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

observasi nonpartisipan, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati, 

tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Peneliti melakukan observasi di tempat terlaksananya tradisi kasambu 

tersebut. Observasi dilakukan di salah satu rumah masyarakat di Desa Masara 

Kecamatan Kusambi. Peneliti mengamati langsung prosesi tradisi kasambu, dari 

awal prosesi sampai akhir prosesi dilakukannya tradisi tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau data dari 

responden terkait hal-hal yang akan diteliti dengan lebih mendalam dan jumlah 

respondennya kecil/sedikit.7 Adapun interview (wawancara) yang dilakukan 

berdasarkan pada ketentuan, diantaranya: a) informan yang diwawancarai terlebih 

dahulu disesuikan dengan karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian; b) 

melakukan wawancara sesuai dengan kesediaan waktu dan tempat yang disepakati 

                                                     
6Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 

. 

7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: CV 

Alfabeta, 2009), h. 137. 
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oleh informan; c) pada permulaan wawancara, dijelaskan tentang maksud dan 

tujuan penelitian; d) suasana wawancara dilakukan dalam kondisi yang nyaman, 

esklusif sehingga informan memberikan informasi yang betul-betul natural. 

Adapun wawancara dilakukan dibeberapa tempat kediaman tokoh-tokoh 

adat dan tokoh masyarakat Muna yang ada di kabupaten Muna, khususnya di 

kecamatan Kusambi. Wawancara dilakukan tidak terstruktur,maksudnya adalah 

narasumber berbicara terlebih dahulu mengenai persoalan penting yang ada dalam 

tradisi kusambi ini, lalu diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih credible atau dapat 

dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi tersebut diperoleh dari 

data-data tentang kegiatan pelaksanaan tradisi kusambi. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen 

atau alat penelitian adalah peneliti sendiri dengan bantuan orang lain sebagai alat 

pengumpul data utama, sebab manusialah sebagai alat yang dapat berkomunikasi 

secara langsung dengan objek yang dikaji. Peneliti sebagai human instrument 

berfungsi menetapkan fokus penelitian. Dengan tujuan melakukan pengumpulan 
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data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat 

kesimpulan atas temuannya nantinya.8 

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Pedoman observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 

pengumpulan data pada proses penelitian. 

2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan 

yang dipakai dalam mengumpulkan data. 

3. Check List dokumen, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung, instrumen penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.9 

Dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menyusun ke dalam pola, 

selanjutnya memilih data yang penting dan akan dianalisa, kemudian membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap 

situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. 

Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangar 

                                                     
8Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), h. 34. 

9Burhan Bungin, Analisi Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah 

Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 209. 
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bervariasi.10 Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti kali ini, 

tahapan awal dari analisis data yang dilakukan adalah dengan melakukan 

pengumpulan data dengan melakukan tahapan sebagaimana yang telah dijabarkan 

sebelumnya, seperti dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari pengumpulan data masih kompleks dengan 

jumlah yang sangat banyak, untuk itu perlu dirangkum dan dicatat secara lebih 

rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.11 

Data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data 

yang selanjutnya, serta mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang 

telah dikumpulkan tadi bila diperlukan.  

3. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data 

(data display). Penyajian data dapat berbentuk sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan/atau 

pengambilan tindakan selanjutnya dalam suatu penelitian. Dalam hal ini Miles 

and Huberman  menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi.12 Dengan 

demikian pada penelitian kali ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks 

                                                     
 10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  h. 323 

 11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  h. 323 

 12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  h. 325 
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naratif yang penjabarannya dapat relevan dengan data yang telah disusun sehingga 

dapat ditarik kesimpulan yang memiliki makna. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif 

Kualitatif dan R&D, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.13 Jadi, setelah melakukan 

pengumpulan data, mereduksi data, hingga menyajikan data, langkah terakhir dari 

analisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dari data-data yang 

telah terkumpul dari langkah-langkah awal yang telah dilakukan sebelumnya. 

                                                     
 13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  h. 329 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

 

Peta wilayah Kecamatan Napano Kusambi 

 

Kecamatan Napano Kusambi merupakan kecamatan yang berada di bawah 

administrasi pemerintahan Kabupaten Muna Barat. Ibukota Kecamatan Napano 

Kusambi adalah Lahaji yang merupakan pusat pemerintahan kecamatan Napano 

https://profilbaru.com/Lahaji,_Napano_Kusambi,_Muna_Barat
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Kusambi. Kecamatan Napano Kusambi terdiri dari 6 desa dan kelurahan. Dalam 

membantu menjalankan pemerintahan, aparat desa dibantu oleh kepala dusun dan 

kepala RT. Rata-rata 1 dusun terdiri dari dari 3 RT. Jumlah dusun di kecamatan 

Napano Kusambi sebanyak 15 dusun. Sedangkan jumlah RT mencapai 27 RT.1 

Desa Masara merupakan desa yang berada di Kecamatan Napano Kusambi  

Kabupaten Muna barat yang tepatnya berada di Sulawesi Tenggara suatu Desa  yang 

berada di Sulawesi tenggara jarak yang ditempuh Desa Masara adalah desa yang 

terletak di Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat yang luasnya 906,3 

km dan memiliki 11 kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Napano Kusambi.2 

 Napano Kusambi sendiri memiliki 6 desa dan salah satunya adalah Desa 

Masara, jarak yang di tempuh  untuk sampai di Desa Masara  dari pusat ibu kota 

Muna Barat sendiri kurang lebih 20 km dan dapat di tempu kurang lebih 30 menit 

perjalanan  tergantung dari transportasi yang di pakai.  

Kondisi jalan yang begitu mendukung memudahkan segala transportasi untuk 

sampai ke Desa Masara dari kendaraan roda dua angkutan umum dan bus umum, jika 

mengunakan kendaraan roda dua kurang lebih biaya transportasi yang di perlukan 

sebesar 20 ribu rupiah sedangkan angkutan umum mematok tarif sebesar 20 ribu 

                                                 
1
Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna ,  Kecamatan Napano Kusambi dalam Angka, h. 3,  

https://munbarkab.bps.go.id, ( 28 Agustus 2023)  

2
Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna ,  Kecamatan Napano Kusambi dalam Angka, h. 5,  

https://munbarkab.bps.go.id, ( 28 Agustus 2023)  

 

https://munbarkab.bps.go.id/
https://munbarkab.bps.go.id/
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rupiah sampai 25 ribu rupiah untuk sampai di desa Masara kondisi jalan yang baik 

serta arus lalu lintas yang teratur membuat akses ke Desa Masara lebih efisien dari 

ibu kota Muna Barat  untuk sampai ke Desa Masara sendiri harus melewati beberapa 

desa dan dari desa tersebut memiliki beberapa tugu yang dijadikan sebagai penanda 

arah ataupu lokasi desa seperti misalnya tugu sarung, tugu jagung, tugu jati. Untuk 

sampai di Desa Masara ada beberapa desa yang harus di lewati di antaranya desa Nihi 

di desa ini kita akan disuguhkan pemandangan yang asri dikarenakan di seberang kiri 

dan kanan terdapat hutan yang rindang dan beberapa sawah, setelah melewati desa 

Nihi terdapat desa yang bernama desa Guali dengan kodisi alam yang mirip dengan 

desa Nihi membuat perjalanan tidak terlalu membosankan sebelum desa Guali 

berakhir terdapat suatu pasar tradisional yang bernama pasar sentral Guali pasar 

tersebut dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk berjualan hasil berkebun mereka.  

Selanjutnya kita akan memasuki Desa Sidamangura sebelum masuk di desa 

tersebut terdapat penanda yaitu bundaran tugu jati  sampai di di tugu tersebut terdapat 

papan penunjuk arah yang kalau belok ke kanan adalah jalan menuju ke bandara 

Sugimanuru dan arah ke kiri adalah arah untuk ke pelabuhan kapal tondasi untuk 

sampai ke desa Masara jalur rute yang di ambil adalah lurus ke depan melewati tugu 

jati.3  Setelah itu terdapat hutan jati di kiri dan setelah melewati hutan jati tersebut 

adalah desa Masara. 

                                                 
3Kantor Desa, Data Profil Desa Masara 2023. 
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Desa Masara yang berada di Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna 

Barat yang menjadi desa lokasi penelitian ini. Desa Masara berjarak 20 km dari 

pusat kabupaten memiliki luas 5,50 km2 dengan jumlah penduduk 701 jiwa.4 

Berdasarkan posisi geografisnya desa Masara memiliki dua dusun yakni 

dusun satu dan dusun dua dan memiliki batas-batas sebagai berikut: 

1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lahaji. 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Konawe. 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidamangaru. 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Pinang.5 

Secara umum Desa Masara terdiri dari peternakan, pertanian dan perikanan. 

Secara topografis Desa Masara secara umum termaksud daerah daratan rendah. 

Keadaan diatas menunjukan bahwa desa Masara merupakan daerah yang terletak di 

daratan dengan mayoritas tanahnya sangat memadai untuk bercocok tanam bagi 

masyarakat. 

Iklim Desa Masara, sebagaimana dengan desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Masara Kecamatan Napano 

                                                 
4Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna ,  Kecamatan Napano Kusambi dalam Angka, h. 11,  

https://munbarkab.bps.go.id, ( 28 Agustus 2023) 
5Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna ,  Kecamatan Napano Kusambi dalam Angka, h. 34,  

https://munbarkab.bps.go.id, ( 28 Agustus 2023) 

https://munbarkab.bps.go.id/
https://munbarkab.bps.go.id/
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Kusambi Kabupaten Muna Barat, adapun keadaan iklim wilayah Desa Masara rata-

rata sekitar 26 °C-30 °C.  

2. Kondisi Masyarakat  

Jauh sebelum Desa Masara didefinitfkan menjadi desa, wilayah Masara 

merupakan hutan alam yang didominasi tumbuhan jati. Masyarakat yang mendiami 

Desa Masara umumnya adalah masyarakat asli Muna yang berasal dari Kampung 

Muna lama di Tongkuno dan Lawa. 

a) Identitas Penduduk 

Jumlah penduduk yang ada di Desa Masara secara keseluruhan yaitu 701 

jiwa yang terdiri dari laki laki 353 jiwa dan perempuan terdiri dari 348 jiwa. 6 

Jumlah penduduk di Desa Masara menurut usia dapat diuraikan pada tabel 

berikut:  

Tabel  

1.1 

Penduduk Menurut Usia     

a. 0-5 Tahun 23 Orang 

b. 6-15 Tahun 300 Orang 

c. 16-60 Tahun 360 Orang 

d. 60 Tahun Keatas 18 Orang 

Total 701 Orang  

 

(Sumber: Profil Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi 2023) 

                                                 
6Abdul Rahman, Kapala Desa  Masara,wawancara,  pada tanggal  09 Agustus 2023. 
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b) Mata Pencarian Penduduk Desa Masara 

Setiap orang tidak akan lepas dari masalah persoalan hidup dimanapun 

mereka berada. Oleh sebab itu mata pencarian merupakan salah satu objek bagi 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya sehari-hari. 

Mata pencarian masyarakat Masara memiliki potensi baik, dari segi pertanian 

dan buruh bangun serta buruh tambang. Mayoritas   pekerja   masyarakat Masara 

adalah petani, sehingga untuk kebutuhan pangan diperoleh dari hasil bumi, 

sedangkan sisanya dapat diidentifikasikan dalam beberapa bidang yakni nelayan, 

buruh tani, buruh bangunan, pegawai negeri sipil, TNI, pedagang, dan peternak. 

Masyarakat yang tinggal di Desa Masara setiap harinya bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  

Dapat dilihat kondisi masyarakat Masara berdasarkan mata pencaharian pada 

tabel berikut: 

Tabel 

1.2 

Penduduk Menurut Mata Pencaharian     

a. Petani     

  ~Pemilik Sawah 15 Orang 

  ~ Penggarap Sawah 40 Orang 

b. Nelayan 7 Orang 

c. Pengusaha Sedang/Besar 16 Orang 

d. Pengrajin/Industri Kecil 17 Orang 

e. Buruh Bangunan 37 Orang 

f. Buruh Tambang 34 Orang 
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Penduduk Menurut Mata Pencaharian     

g. Pedagang 23 Orang 

h. Pegawai Negeri Sipil 18 Orang 

i. Anggota TNI 12 Orang 

j. Pensiunan PNS/TNI 10 Orang 

k. Peternak 9 Orang 

l. Tidak Bekerja 341 Orang 

m. Ibu Rumah Tangga 122 Orang 

Total 701 Orang 

 

(Sumber: Profil Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi 2023) 

Kehidupan sosial masyarakat tidak luput dari beberapa hal yang 

mempengaruhi interaksi soasial maupun interaksi individu, dalam hal ini yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat desa Masara sehari-hari. 

c) Agama 

Agama  bagi  masyarakat  merupakan  keyakinan  dan  memunyai  peran 

penting bagi kehiduapan. Karena dengan agama kehidupan masyarakat akan 

seimbang   antara   kehiduapan   dunia   dan   akhirat, meski   berbagai   agama 

berkembang di indonesia, tetapi hampir semua warga masyrakat Masara memeluk   

agama  Islam dan memiliki tempat peribadatan yakni 2 mesjid, dan satu mushola. 

d) Pendidikan  

kondisi dalam hal pendidikan dapat tercermin dalam pelaksanaan 

pembangunan pendidikan di Kecamatan Napano Kusambi terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat 

perkembangan pembangunan pendidikan di Desa Masara Kecamatan Napano 
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Kusambi adalah banyaknya sekolah, guru dan murid. Jumlah fasilitas pendidikan di 

desa Kecamatan Napano Kusambi sebanyak 2 unit SD,  dan 1 Unit SMP sederajat. 

Kondisi pendidikan pada penduduk di Desa Masara dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 

1.2 

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan   

a. Belum Sekolah 23 Orang 

b. Tidak Tamat Seklah Dasar 15 Orang 

c. Tamat SD/Sederajat 233 Orang 

d. Tamat SMP/ Sederajat 155 Orang 

e. Tamat SMA/Sederajat 210 Orang 

f. Tamat Akademik/Sederajat 12 Orang 

g. Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat 40 Orang 

h. Buta Huruf 13 Orang 

Total 701 Orang 

 

(Sumber: Profil Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi 2023) 

e) Kondisi sosial budaya 

Masyarakat yang ada di Desa Masara dalam hal sosial budaya masih 

mempertahankan hubungan kekeluargaan, dan budaya gotong royong. Sebagaimana 

yang dikemukan oleh kepala desa Masara bahwa di Desa Masara budaya gotong 

royong pun masih dapat kita jumpai misalnya dalam acara syukuran, pernikahan 
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ataupun acara-acara besar keagamaan lainnya, kita   masih   dapat   melihat   warga   

membantu   dan   bergotong  royong untuk pelaksanaan acara tersebut.7 

Begitu pula yang dikemukakan oleh Lukman bahwa: masyarakat Desa 

Masara selalu bekerja sama dan bergotong royong jika terdapat kegiatan ataupun 

acara ritual baik ritual agama maupun ritual adat.8 

Dari hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa kondisi  masyarakat di 

Desa Masara sangat erat rasa kekeluargaan dan sangat menjunjung tinggi budaya 

gotong royong. 

3. Sejarah Muna Barat 

Muna Barat adalah salah satu Kabupaten yang awalnya merupakan satu 

Kabupaten dengan Kabupaten Muna, kemudian mekar menjadi sebuah Kabupaten 

sendiri. Berdasarkan periodesasi perjalanan Kabupaten Muna Barat, maka sejarah 

pembentukan Kabupaten Muna Barat terdapat beberapa fase yaitu: 

1) Fase Pertama (2003-2006)  

2) Fase Kedua (2007-2009)  

3) Fase Ketiga (2010-2013)  

4) Fase Keempat (2014) 9 

                                                 
7Abdul Rahman, Kapala Desa  Masara,wawancara,  pada tanggal  09 Agustus 2023. 
8Lukman, Tokoh Masyarakat , wawancara,  pada tanggal  10 Agustus 2023. 
9 https://lenterasultra.com/web/2022/07/23/naskah-lengkap-sejarah-pembentukan-muna-barat-

versi-pemerintah-dan-tokoh-pemekaran/  diakses  pada 08 Agustus 2023 

https://lenterasultra.com/web/2022/07/23/naskah-lengkap-sejarah-pembentukan-muna-barat-versi-pemerintah-dan-tokoh-pemekaran/
https://lenterasultra.com/web/2022/07/23/naskah-lengkap-sejarah-pembentukan-muna-barat-versi-pemerintah-dan-tokoh-pemekaran/
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Tokoh-tokoh masyarakat Muna yang ada di Jakarta tak henti-hentinya 

melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak dalam rangka mempercepat 

proses terwujudnya pembentukan Daerah Otonom Baru kabupaten Muna Barat. 

Pada tanggal 16 Februari 2014, Komisi II DPR RI kembali melakukan rapat 

yang dihadiri oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Gubernur 

Sulawesi Tenggara, dan Bupati Muna. Dalam rapat tersebut menghasilkan 

keputusan, bahwa rencana pembentukan Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, 

Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan akan diparipurnakan pada 

tanggal 3 Maret 2014.10 

Pada tanggal 24 Juni 2014 merupakan titik kulminasi dari proses perjalanan 

perjuangan pembentukan Kabupaten Muna Barat, karena pada hari dan tanggal 

tersebut berlangsung sidang paripurna DPR RI dan secara resmi Kabupaten Muna 

Barat ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru yang selanjutnya di undangangkan 

dalam Lembaran Negara pada tanggal 23 Juli 2014, sebagaimana tertuang dalam 

Undang- Undang nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna 

Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara. 

 

 

                                                 
10https://lenterasultra.com/web/2022/07/23/naskah-lengkap-sejarah-pembentukan-muna-

barat-versi-pemerintah-dan-tokoh-pemekaran/  diakses  pada 08 Agustus 2023 

https://lenterasultra.com/web/2022/07/23/naskah-lengkap-sejarah-pembentukan-muna-barat-versi-pemerintah-dan-tokoh-pemekaran/
https://lenterasultra.com/web/2022/07/23/naskah-lengkap-sejarah-pembentukan-muna-barat-versi-pemerintah-dan-tokoh-pemekaran/
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B. Latar Belakang Tradisi Kasambu di Desa Masara Kecamatan Napano 

Kusambi Kabupaten Muna Barat 

Tradisi kasambu adalah tradisi yang telah dilakukan sejak zaman pasca Islam 

tradisi kasambu masih dipelihara, ditaati dan dipatuhi  oleh masyarakat Muna. 

Tradisi ini hingga sekarang masih ditaati, dipatuhi  dan dilaksanakan oleh sebagaian 

masyarakat Muna,  meskipun  pada masa kekinian sudah mulai mengalami 

pergeseran, seperti penggunaan   jasa  sando  pada   saat   melahirkan diganti oleh 

tenaga medis (bidan atau dokter). Namun demikian  kasambu masih tetap dilakukan 

karena merupakan  suatu tradisi yang tidak dapat ditinggalkan. Tradisi ini masih 

eksis dalam masyarakat  Muna  sebagai warisan  budaya  yang ditransmisi dari 

generasi ke generasi. Pelaksanaan upacara  kasambu  dimaksudkan  agar  orang  tua 

dan  anak  selamat, serta  terhindar  dari  ancaman malapetaka yang mungkin akan 

menimpanya. Khususnya  bagi anak  (bayi)  yang masih  berada di dalam kandungan  

dapat lahir dengan selamat.  

Kata kasambu (bahasa muna) adalah berasal dari kata sambu yang berarti suap, 

dengan demikian kata kasambu berarti melakukan kegiatan menyuapi atau memberi 

makan kepada seorang istri yang sedang di sambu pada kehamilan anak  pertama dan 

suaminya yang mendampingi istrinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Laode 
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Ridwan: “ arti kasambu adalah menyuapi seorang istri yang usia kehamilannya 7-8 

bulan.”11 

Tradisi kasambu ini dipimpin oleh salah satu tokoh adat dan di bantu oleh 

tokoh agama. Tokoh adat merupakan seseorang yang mengetahui seluk beluk tradisi 

kasambu sedangkan tokoh agama merupakann seseorang yang mampu membaca 

doa-doa dalam tradisi kasambu. Biasanya tradisi ini dilakukan pada usia kandungan 

7-8 bulan. Pada saat kasambu ibu muda diberi nasehat-nasehat bagaimana menjadi 

seorang ibu yang baik, bagimana menjadi ayah yang baik dan apa yang tidak boleh 

dilakukan oleh seorang suami selama istrinya mengandung. Tradisi kasambu ini 

merupakan salah satu langkah permohonan keselamatan bagi ibu mudah yang 

mengandung dalam bentuk upacara selamatan yang hingga saat ini masih di percaya. 

Upacara kasambu pada masyarakat Muna Barat dilaksanakan dalam suasana 

senang, bahagia dan gembira. Keluarga dari kedua pasangan calon ayah dan ibu, 

termasuk tetangga dan kerabat ikut berpartisipasi memeriahkan upacara kasambu 

untuk mendorong rasa solidaritas atau rasa kekeluargaan di antara mereka. Tujuan 

dari upacara atau tradisi kasambu adalah agar pasangan nesambu (orang yang 

melakukan kasambu) dan bayi dalam kandungan dapat hidup bahagia dan selalu 

dalam lindungan Allah swt. Selain itu juga, dengan melaksanakan tradisi kasambu 

ini diharapkan bayi dapat lahir dengan selamat, lancar, dan kelak akan menjadi anak 

                                                 
11Laode Ridwan, Tokoh Adat di Desa Masara,wawancara,  pada tanggal  09 Agustus 2023. 
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yang berbakti kepada orang tua, serta diharapkan agar ibu calon bayi tidak 

mengalami kesulitan sejak mengandung sampai melahirkan dengan selamat.  

Tradisi kasambu mulai dikenal masyarakat Muna Barat sebelum masuknya 

Islam di wilayah Muna. Setelah ajaran Islam masuk di wilayah tersebut yang 

diperkirakan sekitar tahun 1527 (pada masa pemerintahan Raja IV Sugi Manuru) 

tradisi kasambu tetap dilaksanakan oleh masyarakat, namun pada pelaksanaannya 

sudah dipadukan dengan ajaran Islam.12 Sebagaimana falsafah atau pepatah yang 

telah dikemukakan oleh Sugi Manuru yang berbunyi “nohansuru-hansuruana 

mbadha sumanomo kono hancuru liwu; hansuruhansuruana liwu sumanomo kono 

hansuru adhati”, (biar hancur badan asal jangan hancur negeri; biarpun hancur 

negeri asal jangan hancur adat)13 pada masa itu adat istiadat tetap berjalan dan 

bahkan menjadi peraturan tertinggi yang harus dijunjung, sehingga adat atau 

kebiasaan masyarakat pada masa itu tidak ada yang dihilangkan tetap dijalankan dan 

dilestarikan.   

Kemudian pada masa pemerintahan selanjutnya yaitu masa pemerintahan La 

Ode Abdul Rahman yang memerintah pada masa (1620-1665), dia menambahkan 

falsafah atau pepatah yang pernah diungkapkan oleh raja sebelumnya yaitu 

“nohansuru-hansurumo adhati sumano konohansuru agama”, (biar hancur adat asal 

                                                 
12Laode Ridwan, Tokoh Masyarakat di Desa Masara,wawancara,  pada tanggal  09 Agustus 

2023. 
13

Masgaba Umar, “Tradisi Kasambu dan Fungsinya pada Masyarakat Muna 

Sulawesi Tenggara,” dalam Jurnal Al-Qalam, Vol. 21 No. 1 Tahun 2015, h. 34. 



49 

 

 

 

agama jangan hancur)14. Dari falsafah tersebut bahwa yang menjadi pedoman bagi 

masyarakat yang paling tinggi adalah agama. Sebelumnya yang menjadi peraturan 

tertinggi adalah adat istiadat seiring perkembangan zaman peraturan itu berubah 

menjadi peraturan yang tertinggi adalah agama. Masyarakat yang sudah terbiasa 

dengan adat atau kebiasaan yang mereka lakukan merasa berat ketika adat akan 

dihilangkan, namun untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakaat 

saat itu pemerintah tidak menghapus atau menghilangkan adat istiadat mereka, 

namun ada perbedaan dari kebiasaan sebelumnya yaitu semua tradisi atau adat 

dimasukkan ruh-ruh ke-Islaman agar masyarakat tidak melenceng dari ajaran agama 

Islam. Hal tersebut  dapat  dilihat pada saat pelaksanaan ritual, prosesinya dipimpin 

oleh sando dan imam (moji).  Sando lebih berperan dalam mengatur tata cara dan 

perlengkapan  upacara. Sedangkan imam berperan sebagai memimpin dalam 

pembacaan doa-doa untuk keselamatan bagi keluarga yang berhajat. Prosesi 

pelaksanaannya, bukan  hanya  si ibu  hamil  yang menjadi  pelaku utama 

sebagaimana dalam upacara appassili  pada masyarakat etnis Makassar atau  

maccera wettang pada masyarakat etnis Bugis, akan tetapi ayah dan ibu calon bayi  

turut pula dimandikan atau disucikan secara  bersama-sama.  Hal tersebut merupakan 

salah satu perlakuan khusus kepada kedua orang tua calon bayi yang berbeda dengan 

pelaksanaan upacara yang sama pada daerah atau etnik lainnya. 

                                                 
14

Masgaba Umar, “Tradisi Kasambu dan Fungsinya pada Masyarakat Muna 

Sulawesi Tenggara,” h. 37. 
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Kasambu merupakan jenis ritus peralihan dalam  siklus  kehidupan   manusia.  

Sebagaimana yang   dikemukakan   oleh   Van   Gennep   bahwa  dalam  tahap-tahap 

pertumbuhannya sebagai individu, yaitu sejak lahir,  kemudian  masa  kanak-kanak,  

dewasa dan menikah, menjadi orang tua, hingga meninggal, manusia   mengalami   

perubahan-perubahan biologi serta perubahan  dalam lingkungan  sosial budayanya   

yang   dapat   memengaruhi    jiwanya dan menimbulkan  krisis mental.  

Oleh karena itu, dalam lingkaran hidupnya manusia memerlukan “regenerasi” 

semangat kehidupan sosial. 15 

Selamatan  (slametan)  atau  upacara merupakan upaya manusia untuk mencari 

keselamatan, ketentraman.  Selamatan merupakan upacara keagamaan paling 

umum  di dunia, pesta komunal.  Selamatan melambangkan  kesatuan mistik dan  

sosial dari mereka yang ikut serta di dalamnya. Dalam pelaksanaan selamatan hadir 

keluarga, kerabat, tetangga, bahkan  arwah nenek moyang yang sudah mati serta 

dewa-dewa. Semuanya duduk bersama, terikat dalam suatu kelompok   sosial  

tertentu   yang  berikrar   untuk saling tolong menolong dan bekerjasama. Apa yang 

digambarkan oleh Geertz dalam penelitiannya   pada   masyarakat   beretnis   Jawa 

yang berkaitan dengan selamatan, hampir sama dengan tradisi kasambu pada 

                                                 
15Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, (Cet. XI; Jakarta: Gramedia, 

2007), h. 75. 
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masyarakat Muna. Di mana pelaksanaan kasambu terdapat   pula tradisi tolong-

menolong (pokadulu atau samaturu), balas- membalas (pabolosi).16 

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa tradisi Kasambu merupakan adat 

istiadat kepercayaan masyarakat Muna Barat di Desa Masara yang menjadi tradisi 

turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang sebelumnya pada masyarakat 

Muna Barat  di Desa Masara percaya dengan adanya tradisi Kasambu yang bertujuan 

untuk mengantisipasi dan mengatasi terburuknya yang dapat menyulitkn seorang 

istri dalam melakukan proses kelahiran sang bayi dan sebagai rasa syukur atas 

karunia-Nya yang telah diberikan oleh Allah swt. atas kehamilan anak pertamnya, 

seorang istri melakukan persiapan  untuk menyambut kelahiran sang bayi serta 

meminta berkah agar anak yang dilahirkan selamat dan lahir dalam keadaan normal.   

Dalam hal ini, karena seorang istri yang baru pertama kalinya mengandung dan 

akan menghadapi masa persalinan yang biasanya merasa takut dan waspada dan 

belum pernah mengalami sebelumnya. Sehingga tradisi Kasambu dipercaya dapat 

memperlancar proses kelahiran anak pertamanya dan akan memberikan keselamatan 

sang bayi dan orang tua sang bayi.  

 

 

                                                 
16Clifford Greetz, Agama Jawa: Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa, 

diterjemahkan oleh Aswab Makasin, (Cet.2, Depok: Komunitas Bambu, 2013), h. 3. 
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C. Pelaksanaan Tradisi Kasambu di Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi 

Kabupaten Muna Barat 

Pada masyarakat Muna di Desa Masara yang melakukan tradisi Kasambu 

hanya pada saat tertentu. Sehingga tradisi Kasambu hanya dilakukan pada kehamilan 

pertama seorang istri yaitu pada saat mengandung anak pertamanya, yang biasanya 

istri mengalami perasaan takut dan mempengaruhi janin atau calon sang bayi yang 

berbeda-beda dalam kandungan seorang istri. Oleh karean itu, masyarakat Muna di 

Desa Masara melakukan tradisi Kasambu untuk memberikan semangat dan dorongan 

agar memiliki perasaan mental yang kuat terhadap seoarang istri untuk melahirkan 

anak pertamanya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada salah seorang sando 

mengemukakan hal yang diperhatikan yaitu:17 

Sebelum  tradisi  kasambu  dilakukan  ada  beberapa  hal  yang  perlu 

diperhatikan antara lain sebagai berikut: 

1) Menentukan  waktu   dan   tempat   tradisi kasambu.  Maksudnya   adalah  

jauh sebelum  pelaksanaan  ritual,  pihak  keluarga  terlebih  dahulu 

menentukan waktu dan tempat pelaksanaan ritual. Penentuan waktu pelaksanaan 

ritual dilakukan oleh seorang tokoh adat di masyarakat. Sedangkan  penentuan  

tempat  ritual  disesuaikan  dengan  keputusan dari kedua belah pihak, bisa di 

rumah suami atau rumah istri. 

2) Menyiapkan perlengkapan tradisi kasambu. Maksudnya adalah sebelum 

tradisi kasambu dimulai segala kebutuhan dan perlengkapan sudah harus 

disiapkan. 

                                                 
17Waode Dhasi, Sando ( juru pelaksanaan tradisi kasambu), di Desa Masara, wawancara, 

pada tanggal  09 Agustus 2023 
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Perlengkapan dan kebutuhan pada tradisi kasambu dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Perlengkapan dan Kebutuhan Tradsi Kasambu 

Tabel  

1.2 

 

Kategori Jenis Bahan 

Bahan Mandi 1.   Kelapa 

2.   Daun kelapa 

3.   Air 

4.   Santan 

5.   Sarung Muna 

6.   Lesung 

Bahan Makanan 1.   Ketupat 

2.   Telur ayam kampung 

3.   Telur rebus dan telur goreng 

4.   Ayam kuah dan ayam goreng 

5.   Lapa-lapa 

6.   Nasi 

7.   Cucur 

8.   Waji 

9.   Pisang sisir 

10. Pisang goreng 

11. Dodol 

12. Ikan goreng dan ikan bakar 

13. Srikaya 

Bahan Ritus 1.   Dupa 

2.   Sarung 

3.   Bantal 

4.   Kain putih 

5.   Tikar 

6.   Parang atau golok 

7.   Tudung saji 

 

Tabel di atas merupakan  perlengkapan ritual  kasambu  yang harus 

disiapkan sebelum ritual dilaksanakan, karena apabila perlengkapan- 
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perlengkapan tersebut tidak lengkap maka ritual yang dilakukan dianggap kurang 

sah oleh masyarakat, khususnya masyarakat Muna Barat. 

Setelah selesai menyiapkan kebutuhan dan kelengkapan, maka ke tahap 

berikutnya yaitu prosesi tradisi kasambu, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Kakadiu (mandi). Proses pertama yang dilakukan pada ritual 

kasambu yaitu pasangan suami istri terlebih dahulu dimandikan oleh sando 

(dukun beranak). Pasangan suami istri yang akan dimandikan hanya memakai 

sarung yang didalamnya dilapisi kain putih tanpa memakai baju, dan pasangan 

suami istri duduk di atas lesung yang sudah disiapkan sebelumnya. Proses ini 

bertujuan agar bayi yang di dalam kandungan lahir dengan selamat tanpa cacat.  

b)  Katowesi (penyiraman air kelapa). Setelah pasangan suami istri 

dimandikan, selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses penyiraman air 

kelapa kepada pasangan suami istri. Ini bertujuan untuk memudahkan proses 

persalinan. Menurut sando bahwa air kelapa melambangkan sumber kehidupan 

dan kesucian  

c) Dofopakeda (mengenakan pakaian). Prosesi selanjutnya adalah 

pasangan suami istri mengenakan pakaian yang sebelumnya telah disiapkan. 

Suami menggunakan pakaian kokoh dan istri menggunakan pakaian Muslimah. 

Setelah mengenakan pakaian pasangan suami istri dituntun keluar kamar 

kemudian duduk di atas bantal yang beralas kain putih dan dihadapkan dengan 

haroa. 
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d)  Detunu Dupa bhe Kabasano Haroa (Bakar Dupa serta Pembacaan 

Haroa);  Pak Imam (moji) membakar dupa serta membaca Haroa untuk proses 

pelaksanaan tadisi sayangnya doa tesebut tidak bisa diperlihatkan karena menurut 

pak imam atau (moji) doa tersebut hanya untuk kepentingan tertentu dan tidak 

bisa diperlihatkan atau disebar luaskan . Sebelum Kasambuhi/penyuapan dan 

pembacaan Haroa terlebih dahulu Detudu Dupa/bakar dupa bermakna untuk 

meningat Sumanga/orang meninggal supaya istri dan sang bayi tidak mengalami 

penyulitan pada saat melahirkan.  

e) Kabasano Haroa/pembacaan Haroa merupakan tahap dimana Pak 

Imam akan membacakan doa tertentu untuk suami istri serta sang bayi di dalam 

rahim istri. Imam juga membacakan doa untuk memohon kepada Allah swt. agar 

istri yang sedang hamil dapat diberi kemudahan dan kelancaran saat menghadapi 

proses persalinan tanpa ada kendala atau hambatan apapun agar anak yang 

dilahirkannya selamat sampai di dunia. 

f) Kasambu (suap). Proses terakhir dari ritual ini yaitu disambu atau 

disuap. Sebelum kasambu dilakukan, terlebih dahulu moji atau tokoh adat 

membacakan doa kepada pasangan suami istri dengan menggunakan bahasa 

daerah Muna, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan disambu atau disuap. Orang 

pertama yang menyuapi pasangan suami istri adalah sando (dukun beranak) lalu 

disusul dengan keluarga dari kedua belah pihak dan tetangga atau kerabat dekat 

mapun jauh. Istri merupakan orang pertama yang harus disuapi kemudian disusul 
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suami. Tujuan dari proses ini adalah agar ibu dan calon bayi di dalam kandungan 

selalu diberi keselamatan, dilindungi dari gangguan makhluk gaib, serta 

membukakan pintu rezeki bagi bayi yang dikandungan.18 

Semua kegiatan penyuapan bermakna untuk menyatukan kedua keluarga pihak 

suami istri serta memperkenalkan silaturahmi terhadap lingkungan dan keluarga 

serta sang bayi yang kelak ia akan melahirkannya. Selain itu,  tradisi Kasambu pada 

saat kasambuhino/penyuapan makanan yang telah dimakan atau tidak dihabiskan 

tidak bisa dipanaskan karena menandakan yang tidak baik, yaitu akan menjatuhkan 

rezeki terhadap sang bayi.  

D. Relevansi Tradisi Kasambu dengan Nilai-nilai Islam di desa Masara 

kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat 

Agama Islam sebagai agama yang menuntut manusia harus saling tolong 

menolong  secara tidak langsung  menuntut manusia agar menjadi mahluk sosial  dan 

membentuk nilai-nilai ilahiyah dan mengaktualisasikan konsep kebaikan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Tradisi kasambu ini adalah suatu tradisi yang  lahir dari ajaran Islam sebagai 

tanda rasa syukur kepada Allah swt banyak mengandung nilai Islam. Seperti yang 

diungkapkan oleh Laode Hibasa  bahwa: 

                                                 
18Waode Dhasi, Sando ( juru pelaksanaan tradisi kasambu), di Desa Masara, wawancara, 

pada tanggal  09 Agustus 2023  
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“Sebenarnya istilah kasambu adalah sila-sila kesayangan karena dalam Islam 

mengharuskan saling menyayangi antara sesama mahluk dan saling mendoakan 

satu sama lain. Kemudian dia mengatakan bahwa manusia sebagai mahluk 

perwakilan tuhan maka manusia hasur menjunjung tinggi cinta kasih” 19 

 

Dalam al-Qur’an Surah Al-Maidah(5): 2 juga menjelaskan tentang saling 

tolong menolong dalam melakukan kebajikan dan taqwa. 

Adapun penjelasannya dalam Surah Al-Maidah (5): 2 adalah sebagai berikut: 

قاَبِ  يدُِْالْع  َِشَد  ِاللّٰه َِاۗ نَّ ِۖوَاتَّقُِواِاللّٰه ِوَالْعدُْوَان  ثمْ   ”وَِِلََِتعَاَوَنوُْاِعَلىَِالَْ 

Terjemahnya:  

“Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah swt. Sebenarnya siksaan Allh swt. sangatlah pedih”. 

 M.Quraish shihab berpendapat bahwa : 

“Dan janganlah sekali-kali kebencian yang mencapai puncaknya sekalipun 

kepada suatu kaum karena menhalang-halangi kamu dari masjid al-haram, 

mendorong kamu berbuat aniaya kepada mereka atau selain mereka dan tolong- 

menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan yakni  segala macam dan 

bentuk yang membawa kepada kemaslahatan dan ukhrawi dan tolong 

menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan 

bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak 

seiman dengan kamu, dan janganlah kamu, tolong–menolong dalam berbuat 

dosa dan pelangaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesunguhnya Allah 

amat berat siksa-NYA”.20 

                                                 
19Laode Hibasa, Tokoh Masyarakat, Wawancara,  Desa Masara, 09  Agustus 2023. 
20 M.Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah ( Jilid. IV;Tangerang: Lentera Hati,2005), h. 11.  
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Gambaran makna yang ada dalam penjelasan di atas adalah bahwa Allah  

memerintahkan hambanya yang beriman  untuk senantiasa untuk tolong menolong  

dan jelas bahwa adanya adanya anjuran bagi manusia untuk saling membantu sesama 

dan adanya larangan dalam berbuat keburukan.  

Dalam hadist juga terdapat penjelasan  yang lain juga dijelaskan yang bahwa : 

“Orang mukmin terhadap orang mukmin (yang lain) bagaikan sebuah  

bangunan, sebahagian menguatkan sebahagian yang lain”. Kemudian nabi 

menjalinkan jari-jarinya. Nabi muhammad sedang duduk seketika datang 

seorang laki-laki datang dan meminta tolong, nabi menghadapkan wajahnya 

pada kita, lalu berakta:“tolonglah agar kalian mendapat pahala, Allah  

memutuskan lisan Nabinya sesuatu yang ia kehendaki.”(HR.Bukhari 

NO.4718).21 

Dalam hadist tersebut menggambarkan bagaimana sesama muslim saling 

menguatkan, saling memberi dan saling menolong, yang mana salah satu fungsi tradsi 

kasambu memiliki nilai-nilai kasing sayang dan tolong menolong.  

Terlihat saat pelaksaan tradisi kasambu dihadiri oleh keluarga dan tetangga 

untuk bersama-sama mendoakan ibu dan calon bayi yang akan lahir. 

Adapun proses pelaksanaan kasambu yang mengandung nilai-nilai ajaran 

islam adalah sebagai berikut: 

a. Suami istri 

Tradisi yang di lakukan masyarakat muna ini di  percaya bahwa sebagai 

bentuk ras kasih sayang dan cinta kasih sebagai mana dalam proses 

                                                 
21 Achmad Sumarto dkk, Tarjamah Shahih Bukhari ( Semarang: CV Asy syifa’, 1993),  h.40. 
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pelaksnaanya psangan suami isteri mengikuti segala rangkaian tradisi demi 

keberlangsungan hidup generesinya. 

b. Dokadiuda atau proses pemandian 

Pasangan dalam beberapa proses pelaksanaan tradisi kasambu mempuyai 

makna ajaran islam. dalam peoses pelaksanaannya pasangan wajib (thaharah) 

bersuci proses ( dokadiuda) atau proses mandi proses tersebut dilakukan oleh 

imam desa dan air yang di cucurkan  sebanyak tiga kali  hal ini di karenakan 

adalah simbolisasi dari ajaran agama islam. Setelah selesai proses mandi 

pasangan wajib melakuka wudhu sebelum lanjut ke tahap selanjutmya 

sebagaimana ajaran islam. 

c. Proses pembacaan doa 

Proses pembacaan doa di lakukan oleh iman desa dan mantra yang di pakai 

adalah beberapa ayat-ayat suci yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu surah al- 

fatihah, al-Qadr, al-ihlas, al-falaq, dan surah an-Nas  tujuan dari pada 

pembacaan doa adalah memohon pertolongan kepada Allah swt. agar 

pasangan suami isteri dan anak yang akan lahir  di berikan kelancaran dan 

keselamatan. 

d. Makanan 

Makanan yang di sediakan berupa pisang, ayam, nasi, onde-onde, dan 

makanan lainnya. Makanan sendiri memiliki simbol kemakmuran dan 

kesejahteraan makanan yang di berikan kepada pasangan yang di sambu juga 
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di bagi kepada keluarga serta orang-orang yang mengikuti proses Kasambu. 

e. Proses di Sambu 

Setelah itu proses di  (nesambu) atau penyuapan dalam proses ini memiliki 

makna yang menunjukan bahwa manusia harus saling tolong menolong dan 

menjaga silaturahmi   serta pengaruh sosial  yang baik bagi kehidupan dalam 

bermasyarakat, karena pada saat pelaksanaan tersbut keluarga dan masyarakat 

saling bantu membentuk dan membangun jiwa manusia sebagai mahluk 

sosial.22 

Nilai merupakan suatu standar yang bersumber dari keyakinan, adat istiadat, 

etika, dan agama yang diyakini kebenarannya oleh individu atau masyarakat, 

kemudian dengan keyakinan tersebut menjadi dasar bagi individu dan masyarakat 

dalam menilai suatu perbuatan, serta dalam berperilaku. Sedangkan pengetahuan bagi 

kehidupan umat manusia merupakan keutuhan mutlak yang dipenuhi sepanjang 

hayat. Tanpa pengetahuan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia atau 

masyarakat dapat berkembang sejalan dengan cita-cita dan harapan untuk kemajuan 

hidup.  

Proses  kehidupan masyarakat telah  membentuk tatanan  nilai  tersendiri  

yang   dianut  warganya  berdasarkan  kebudayaan yang diciptakan, dihormati dan 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dalam lingkup kebangsaan, sinketrisme 

                                                 
22Cliford Geertz, Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa, ( Depok: 

Komunitas Bambu, 2014), h.41-42. 
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kebudayaan-kebudayaan lokal melahirkan nilai-nilai budaya baru dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan   masyarakat Indonesia terdapat nilai-

nilai sosial  yang  membentuk  kearifan  lokal dan telah menyatu dengan kehidupan 

sehari-hari manusia. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia berhadapan dengan 

kearifan lokal membentuk suatu tatanan baru dalam masyarakat. 

 Waode Dhasi menjelaskan Pada masyarakat pun masih melestarikan beberapa 

tradisi salah satu diantaranya adalah tradisi Kasambu yang didalamnya mengadung 

nilai-nilai Islam yang berguna bagi generasi berikutnya. Waode Dhasi 

mengungkapkan: 

“Nilai ibadah dalam tradisi kasambu ini mepunyai banyak efek bagi 

masyarakat, selain tubuhnya rasa kemanusiaan di antara masyarakat 

membangun masyarakat yang aman tentram dan saling menjunjung tinggi nilai-

nilai kebersamaan”23 

Adapun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi Kasambu dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Nilai Syukur 

Dalam pengertiannya  nilai syukur menurut Islam yaitu adalah suatu bentuk 

rasa terima kasih  yang dilakukan oleh manusia terhadap nikmat yang telah di 

berikan oleh Allah swt yang dibuktikan dengan ketundukan kepada-Nya. Selain 

                                                 
23 Waode Dhasi, Sando ( juru pelaksanaan tradisi kasambu), di Desa Masara, wawancara, 

pada tanggal  09 Agustus 2023 
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itu rasa syukur juga memiliki arti mempergunakan nikmat Allah swt menurut 

kehendak Allah sebagai pemberi nikmat 

b. Nilai Silatuhrahmi 

Nilai silaturahmi dalam ajaran Islam penting kaitanya dengan hubungan 

antara sesama manusia. Inti atau pokok dari nilai silaturrahmi adalah rahmat dan kasih 

sayang. Menyambung kasih sayang dan menyambung persaudaraan, bisa juga 

diartikan sebagai menyambung tali kekerabatan dan menyambung sanak. Hal ini 

sangat dianjurkan oleh agama untuk keamanan dan ketentraman dalam pergaulan 

kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.24  

Semakin dekat hubungan rahim maka semakin penting mengadakan 

silaturahmi dengannya. Dengan demikian, silaturrahmi hendaknya diawali dan dijaga 

dengan baik dengan keluarga terdekat terutama yang memiliki nasab keturunan. 

Selain itu, dinyatakan juga bahwa silatuhrahmi berarti mendekatkan diri dengan orang 

lain setelah selama ini jauh dan menyambung kembali komunikasi yang sempat 

terputus diantara mereka dengan menjalin kembali hubungan yang penuh kelembutan 

dan kasih sayang. 

c. Nilai Kasih sayang 

Kasih sayang merupakan aspek emosional yang sifatnya naluriah dalam 

kesuluruan kehidupan manusia. Secara nuluriah manusia akan menyayangi orang lain 

                                                 
24Fatihuddin, Dahsyatnya Silaturrahmi (Jogjakarta: Delta Prima Press, 2010), h. 13 
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dan manusia membutuhkan kasih sayang dari manusia lainnya untuk menunjang 

kesempurnaan perjalanan hidupnya. 

Kasih sayang adalah suatu sikap saling menghormati dan mengasihi semua 

ciptaan Tuhan baik mahluk hidup maupun benda mati seperti menyayangi diri sendiri 

sendiri berlandaskan hati nurani yang luhur.  

d. Nilai Ikhlas 

Ikhlas berarti murni, bersih dari segala unsur yang mengotori dan mencemari 

nilai niat seseorang untuk berbuat sebagai wujud pengabdian dalam ketaatan kepada 

Allah. Oleh karena itu ikhlas dalam niat selalu dikaitkan dengan pengabdian kepada 

Allah.  

e. Nilai Tolong Menolong 

Sifat tolong menolong merupakan bentuk sikap tolong menolong yang 

dianjurkan oleh Allah swt. yang secara tidak langsung akan menghadirkan kebaikan 

dan ketakwaan tersendiri bagi setiap orang yang menjalankannya. 

Tolong menolong memperjelas posisi manusia sebagai makhluk sosial yang 

selalu membutuhkan orang lain. Namun, dalam upaya saling membantu itu, alam 

kerangka ketaqwaan kepada Tuhannya.   

f. Nilai Kesabaran 

Sabar sebagai akhlak berarti mampu mengendalikan diri, tidak mudah 

berputus asa, tenang dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam masalah 

kehidupan yang menimpa dirinya.  

g. Nilai Tanggung jawab 



64 

 

 

 

Tanggung jawab berarti kesediaan menanggung segala resiko atau 

konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan. Setiap perbuatan memiliki 

konsekuensi baik atau buruk. Hal ini bergantung pada pada substansi perbuatannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan tentang tradisi kasambu di Desa Masara Kecematan 

Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat dapat disimpulkan beberapa hal berikut:  

1. Latar belakang lahirnya tradisi kasambu pada masyarakat Muna Barat 

dilaksanakan dalam suasana senang, bahagia dan gembira. Keluarga dari 

kedua pasangan calon ayah dan ibu, termasuk tetangga dan kerabat ikut 

berpartisipasi memeriahkan upacara kasambu untuk mendorong rasa 

solidaritas atau rasa kekeluargaan diantara mereka. Tujuan dari upacara atau 

tradisi kasambu adalah agar pasangan nesambu (orang yang melakukan 

kasambu) dan bayi dalam kandungan dapat hidup bahagia dan selalu dalam 

lindungan Allah swt. Selain itu juga, dengan melaksanakan tradisi kasambu 

ini diharapkan bayi dapat lahir dengan selamat, lancar, dan kelak akan 

menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, serta diharapkan agar ibu calon 

bayi tidak mengalami kesulitan sejak mengandung sampai melahirkan dengan 

selamat.  

2. Prosesi pelaksanaan tradisi kasambu dilakukan melalui beberapa tahapan 

yaitu: a) Kakadiu (mandi); b) Katowesi (penyiraman air kelapa); c) 

Dofopakeda (mengenakan pakaian);  d) Detunu Dupa bhe Kabasano Haroa 
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(Bakar dupa); e) Kabasano Haroa/pembacaan Haroa dan terakhir f) Kasambu 

(suap).  

3. Relevansi tradisi kasambu dengan ajaran Islam Tradisi kasambu ini adalah 

suatu tradisi yang  lahir dari ajaran islam sebagai tanda rasa syukur kepada 

Allah swt. banyak mengandung nilai Islam. Adapun nilai-nilai Islam yang 

terkandung dalam tradisi Kasambu dapat diuraikan sebagai berikut: nilai syukur, nilai 

silaturahmi nilai kasih sayang, nilai kesabaran,  nilai tolong menolong, nilai ikhlas, 

dan nilai tanggung jawab. 

B. Implikasi  

Tradisi kasambu ini telah ada sejak awal masuknya islam di tanah Muna  pada 

abad ke-16 tradisi ini memiliki hubungan erat dengan ajaran islam dan mencerminkan 

nilai-nilai islam, sehingga budaya dan tradisi tersebut terus dilestarikan, khususnya 

bagi masyarakat Muna Barat. 
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