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KATA PENGANTAR 

 بِسْمِ الل ّٰهِ الرَّحّْْٰنِ الرَّحِيْمِ 
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memberikan beribu-ribu nikmat-Nya kepada hamba-Nya, terutama nikmat 

kesehatan dan kesempatan sehingga penulis akhirnya sampai pada tahap ini, yaitu 

tahap penyelesaian tugas akhir skripsi untuk menempuh gelar sarjana. Shalawat 

dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. 

sebagai Nabi dan Rasul mulia yang diutus oleh Allah swt. untuk menjadi suri 

teladan atau uswatun hasanah bagi umat manusia dari zaman ke zaman. 

Skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Nelombu Kecamatan 

Mowewe Kabupaten Kolaka Timur terhadap Tari Lulo (Tinjauan Filosofis)”. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja 
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dapat dipungkiri bahwa dalam proses penelitian terdapat rintangan dalam 

penulisan ini, karena bertepatan dengan adanya wabah Covid-19 yang 

menyebabkan penulis memiliki keterbatasan gerak selama proses pengumpulan 

data, namun atas izin Allah swt. semuanya mampu dilewati oleh penulis. 

Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtua tercinta yaitu 

Arifuddin (ayah) dan Masriani (ibu), karena atas berkat do‟a dan usaha  secara 

material maupun non material dari mereka, sehingga sampai saat ini penulis 

mampu menempuh jenjang pendidikan, dan untuk adik-adik penulis yang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Pedoman transliterasi arab-latin 

Transliterasi merupakan pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjak 

lainnyayang dimaksud dengan transliterasi arab-latin dalam pedoman ini adalah 

penyalinan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya. Daftar huruf bahasa arab 

dan terjemahnya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table beriku 

1. Konsonan 

2. Huruf 

arab 

Nama Huruf  latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa  Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha Ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ Apostrep terbalik ع

 Gain Nhg Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y Ye ئ

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ؙ٬) 

2.Vokal  

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya Ai A dan i ى َ 

 Fatha dan wau Au A dan u ؤَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 
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Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

 Fatha dan alif atau ya a A dan garis di atas … ا َ │…ىَ 

 Kasrah dan ya i I dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u U dan garis di atas وَ 

 

4. Ta marbutah  

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu: tamarbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid (  َّ ), dalam transliterasinya ini lambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonang ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf َي ber-

tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah ( i ) 

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf َلا (alif 

lam ma’arifah). Dalam podoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al- baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (٬) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia  

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian perbendaharaan bahasa indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. 

Misalnya kata al-qur’an (dari al-qur’an), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkain teks arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah (الله ) 

Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 

10. Huruf kapital  

Walau sistem tulisan arab mengenal huruf kapital (alif caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (eyd). Huhuruf 

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

hurup awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf (al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (ck, dp, cdk, dan dr). 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = Subhanahu wa ta‟ala 

saw. = Sallahu a‟laihi wa sallam 
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ABSTRAK 

Nama  : Arham Ariani 

NIM  : 30100117074 

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Nelombu Kecamatan Mowewe 
Kabupaten Kolaka Timur Terhadap Tari Lulo (Tinjauan 
Filosofis) 

  Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat Desa Nelombu 

Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur terhadap Tari Lulo yang ditinjau 

berdasarkan dari segi nilai-nilai filosofis, skripsi ini mengangkat tiga pokok 

permasalahan yaitu : 1) Bagaimana sejarah munculnya Tari Lulo menurut 

masyarakat Desa Nelombu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur?, 2) 

Bagaimana makna filosofis gerakan Tari Lulo di Desa Nelombu Kecamatan 

Mowewe Kabupaten Kolaka Timur?, 3) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap 

Tari Lulo di Desa Nelombu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur?. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan tiga metode pendekatan penelitian filosofis, historis dan 

fenomenologi.  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka fakta di lapangan yang 

diperoleh yaitu tentang sejarah munculnya Tari Lulo yang berawal dari kebiasaan 

masyarakat Suku Tolaki yang menginjak-injakkan kaki mereka untuk membuka 

bulir padi di sawah ketika panen telah tiba dan kepala suku memberikan perintah 

atau menghimbau  kepada masyarakat untuk membentuk sebuah lingkaran dengan 

saling bergandengan tangan antara satu sama lain dan melangkahkan kaki dengan 

secara bersama dan diiringi dengan musik. Adapun sumber data pada penelitian 

ini yaitu primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai macam literatur, 

selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan 

melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian  data dan penarikan kesimpulan. 

 Makna filosofis yang terdapat dalam Tari Lulo dapat dilihat dari setiap 

gerakannya, yang dimana gerakan saling bergandengan tangan memiliki makna 

bahwa masyarakat Suku Tolaki adalah masyarakat yang cinta damai dan hidup 

dalam lungkungan yang harmonis dan saling melangkahkan kaki secara bersama 

yang melambangkan masyarakat Suku Tolaki memiliki kekompakan dalam 

menjalani hidup sehingga tercipta lingkungan yang rukun. Dalam artian lain 

bahwa Tari Lulo juga mengajarkan tentang mencintai kedamaian, setia kawan, 

saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari.  

Impilikasi dari Penelitian ini diharapkan agar menjadi sarana media baca 
bagi orang lain agar memberikan manfaat bagi para pembacanya dan untuk 
menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Semoga dengan adanya penelitian ini 
sehingga masyarakat tetap menjaga kelestarian tradisi mereka.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tradisi adalah suatu keyakinan yang menitikberatkan pada perilaku 

masyarakat yang telah dilakukan oleh parah pendahulu kemudian diwariskan 

kepada generasi-generasi selanjutnya dan melakukan perkembangan serta tetap 

terjaga atau bertahan hingga ribuan tahun. Oleh karena itu, tradisi ini tidak terjadi 

pada masa lampau saja namun akan terjadi dan berkembang popularitasnya 

mengikuti perkembangan zaman sehingga tradisi tersebut tidak hilang 

eksistensinya dalam masyarakat karena juga sebagai bagian dari kebudayaan.
1
 

Tradisi bukan hanya meliputi kenyataan, kebenaran, kata-kata dan konsep 

bahasa dan pemikiran akan tetapi tradisi meliputi mitos, legenda, serta metode 

berpikir. Oleh karena itu suatu tradisi harus tetap dirawat dan dilestarikan 

keberadaanya sebagai kebudayaan yang hidup dalam masyarakat.
2
 Keberadaan 

sebuah tradisi sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang sifatnya lebih 

cenderung untuk mengulang kembali sesuatu hingga akhirnya terbentuklah sebuah 

kebiasaan.  

Tradisi juga merupakan rangkaian dari kebudayaan, kebudayaan 

merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal, kebudayaan juga 

mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat-istiadat 

                                                           
1 Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Mazhab (Yogyakarta: ELSAQ, 

Press, 2010), h. 221. 
2Aksin Wijaya, Menggugat Otensitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender 

(Yogyakarta:Safiria Insania Press, 2004), h.109. 
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dan lain-lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang dipelajari oleh pola-pola 

yang bermotif, artinya mencakup segala cara-cara atau pola pikir.
3
 

Sistem nilai budaya merupakan rangkaian konsep abstrak yang hidup di 

dalam alam pikiran sebagian besar suatu masyarakat. Oleh karena itu sistem nilai 

budaya dianggap penting dan bernilai sehingga sistem nilai budaya memberi arah 

pada perilaku dan tindakan manusia yang hidup dalam lingkungan tertentu hal itu 

tampak di dalam norma, hukum serta berbagai aturan-aturan hal ini bersumber 

dari sistem nilai budaya pada suatu masyarakat.
4
   

2
 

Kebudayaan sendiri merupakan sebuah tolak ukur kreativitas dan 

produktivitas manusia dalam kehidupannya karena kebudayaan merupakan khas 

manusia yang artinya hanya manusia yang berbudaya dan membudaya. 

Membangun suatu kebudayaan diajukan untuk meningkatkan harkat dan martabat 

manusia, jati diri , dan kepribadian bangsa, meningkatkan harga diri dan 

kebanggaan nasional serta memperkuat jiwa kesatuan bangsa yang mencerminkan 

pembangunan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian.
5
 
3
 

Kebudayaan atau juga kesenian dapat dikaitkan dengan agama karena 

dengan adanya kebudayaan maka dapat menarik perhatian orang-orang dalam 

beragama, contohnya saja pada zaman penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa 

oleh para Wali Songo (sembilang para wali) yang menggunakan seni sebagai 

sarana untuk menarik perhatian orang-orang. Begitu pula terhadap Tari Lulo yang 

mendapatkan campur tangan antara kebudayaan dan agama, salah satu contoh 

                                                           
3Ciek Julyati Hisyam,  Sistem Sosial Budaya Indonesia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), 

h. 2 
4Maryaeni, Metode Penulisan Kebudayaan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 91. 
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gerakannya yaitu dalam proses saling bergenggaman tangan yang bertujuan untuk 

saling menguatkan ukhuwah atau tali persaudaraan antar sesama. 

Dalam keberagamaan masyarakat masing-masing suku pada umumnya 

telah memiliki beragam budaya, adat maupun tradisi di suatu wilayah dan 

mengembangkan lingkungan budaya yang kuat, jika dibandingkan budaya yang 

lain,  budaya dapat dikatakan bahwa setiap kelompok suku atau etnik telah 

memiliki pola di lingkungan kebudayaan masing-masing. Dengan berbagai suku, 

kebudayaan yang ada juga sangat banyak menjadikannya sebagai karakter jati diri 

bangsa Indonesia di mata dunia.. 

Setiap masyarakat merupakan sebagai makhluk individu artinya memiliki 

unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan fiksi, unsur raga dan jiwa yang menjadi 

satu kesatuan yang terbatas. Sedangkan masyarakat dapat dikatakan sebagai 

makhluk sosial apabila ia melaksanakan interaksi sosial. Dalam interaksi sosial 

masyarakat secara otomatis dihadapkan  pada berbagai masalah, hambatan, 

tantangan dan gangguan dalam mencapai tujuan hidupnya dan untuk melestarika 

tradisi sebagai kebudayaan maka diperlukan interaksi sosial.
5
 
4
 

Interaksi sosial mampu mewujudkan manusia yang berjiwa sosial yang 

mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Ikatan ini terbentuk karena 

adanya sikap saling bergaul, saling berinteraksi sehingga membentuk kehidupan 

yang mempunyai jiwa yang kuat. Jiwa inilah yang terus ada dalam tubuh manusia 

yang dapat dipengaruhi oleh pola pikir, tingkah laku, kepercayaan, dan tradisi. 

Setiap masyarakat tradisional memiliki simbol yang membedakan dari masyarakat 

                                                           
5Elly M. Setiadi, Dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, edisi III (Jakarta: Kencana, 2006), 

h. 63-64. 
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yang lain. Semakin luas dan semakin berkembang suatu masyarakat tradisional 

maka semakin besar kemungkinan longgarnya sistem yang mengikat para 

masyarakatnya, termasuk di dalamnya pelaku kebudayaan dalam berbagai tradisi 

yang menyertai siklus kehidupan dalam masyarakat itu sendiri.
6
 
5
 

Suatu kelompok masyarakat telah memuat di dalamnya suatu kebudayaan 

yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. 

Masyarakat menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan menentukan corak 

masyarakat. Kebudayaan sendiri berasal dari Bahasa Sangsekerta uddhayah yang 

merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. 

Ciri khas budaya tradisional yang bersifat ke daerahan  memiliki 

keunikan-keunikan khusus yang mencerminkan karakteristik masyarakat. 

Keunikan itu dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, 

begitupula dalam Tari Lulo dalam masyarakat Tolaki tidak hanya terdapat proses 

dan konsep aturan-aturan pelaksanaannya saja, tetapi dalam memahami Tari Lulo 

pemaknaan dari setiap tahapan kegiatan dan simbol berdasarkan pendekatan 

filosofis, agama, kemasyarakatan dan konsep adat secara intelektual.  

Tari Lulo ini layak untuk dikaji karena di dalam Tarian Lulo mengandung 

nilai-nilai yang mengajarkan rasa persatuan, saling menghargai dan cinta 

perdamaian. Peneliti juga ingin mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Tari 

Lulo ini masih dilestarikan oleh masyarakat dari generasi ke generasi selanjutnya. 

Dalam masyarakat Sulawesi Tenggara terdapat macam-macam komunitas yang 

memiliki tradisi tersendiri, di sana mempunyai tradisi yang tetap terjaga 

                                                           
6M. Habib Mustopo, Ilmu Budaya Dasar Kumpulan Essai Manusia dan Budaya, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1988), h. 180. 
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kelestarian yaitu Tari Lulo. Tari Lulo ini merupakan warisan yang sudah diyakini 

oleh sekelompok masyarakat setempat dan wilayah Sulawesi Tenggara pada 

umumnya.  

Berdasarkan uraian singkat di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dengan mengambil 

judul: “Persepsi Masyarakat Desa Nelombu Kecamatan Mowewe Kabupaten 

Kolaka Timur Terhadap Tari Lulo (Tinjauan Filosofis), Karena peneliti ingin 

mengetahui bagaimana persepsi masyarakat di daerah tersebut tentang Tari Lulo 

dan bagaimana makna filosofisnya. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Nelombu Kecamatan 

Mowewe Kabupaten Kolaka Timur terhadap Tari Lulo (Tinjauan Filosofis). Oleh 

karena itu, peneliti memiliki titik fokus penelitian dalam skripsi ini terhadap 

persepsi masyarakat terhadap Tari Lulo, sejarah munculnya Tari Lulo dan makna 

filosofis yang ada di dalamnya. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka akan dijelaskan pada variabel-

variabel sebagai berikut: 

a. Persepsi masyarakat terhadap Tari Lulo, yang merupakan suatu hal inti yang 

kemudian akan diteliti oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui dari segi 

sudut pandang atau persepsi masyarakat terhadap Tari Lulo. 
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b. Sejarah Tari Lulo juga merupakan salah satu fokus penelitian untuk 

mengetahui sejarah atau asal usul munculnya Tari Lulo di kalangan 

masyarakat Suku Tolaki yang kemudian berkembang pesat hingga saat ini. 

c. Makna Filosofis yang terkandung dalam Tari Lulo, sehingga dapat diketahui 

makna dari setiap gerakan-gerakan pelaksanaan dari Tari Lulo di Desa 

Nelombu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membagi 

rumusan masalah tersebut ke dalam beberapa poin, di antarnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah munculnya Tari Lulo menurut masyarakat Desa 

Nelombu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur? 

2. Bagaimana makna filosofis gerakan Tari Lulo di Desa Nelombu 

Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur? 

3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Tari Lulo di Desa Nelombu 

Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian maka kajian pustaka sangat dibutuhkan untuk 

dijadikan sebagai tolak ukur atau acuan dalam membedakan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi 

pengulangan penelitian, kajian pustaka berfungsi untuk menjelaskan bahwa teori 

sebelumnya masih perlu untuk dikaji ulang, dikembangkan atau ditemukan teori 

baru yang dapat dijawab tantangan yang dihadapi dalam kajian hadis yang begitu 

kompleks. 
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Dalam penelitian ini telah dilakukan kajian pustaka, baik kajian pustaka 

dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, maupun kajian pustaka dalam 

bentuk buku-buku. 

1. Skripsi Rosni pada tahun 2017 dengan judul “Tradisi Tari Lulo Dalam  

Perspektif  Dakwah di Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten 

Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan penelitian ini membahas 

tentang bagaimana tradisi Tari Lulo dalam Perspektif Dakwah, penelitian 

ini sama-sama meneliti Tari Lulo namun keduanya terdapat perbedaan 

karena peneliti Rosni berfokus mengkaji tradisi, sedangkan peneliti 

sekarang fokus pada “Persepsi masyarakat terhadap Tari Lulo (tinjauan 

filosofis)”.
7
 

2. Tesis Raemon pada tahun 2010 yang berjudul Lulo Ngganda: Ritual 

Pascapanen Pada Orang Tolaki (analisis fungsional atas Ritual Lulo 

Agganda di Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, 

Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Program Pascasarjana Antropologi 

Budaya Universitas Gajah Mada. Raemon mengatakan dalam 

penelitiannya, Lulo Agganda merupakan ritual yang tidak hanya ditujukan 

terhadap aktivitas berladang, tetapi juga dilaksanakan untuk keberhasilan 

panen berbagai jenis tanaman oleh warga setempat di lahan kebun.
8
 
6
 

3. Abdurrauf Tarimana dalam bukunya yang berjudul “Kebudayaan Tolaki” 

Yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, Jakarta. Dalam beberapa halaman 

terpisah dijelaskan jenis tari yang dikenal dalam Suku Tolaki, yakni O 

                                                           
7Rosni, Tradisi Tari Lulo Dalam Perspektif  Dakwah Di Desa Donggala Kecamatan Wolo 

Kabupaten Kolaka, Skripsi (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017), h. 

37 
8Raemon, Lulo Agganda Ritual Pascapanen Pada Orang Tolaki (Analisis Interpretatif 

Fungsional atas Ritual Lulo Agganda Di Desa Benua Kecamatan Benua Kabupaten Konawe 

Selatan, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana, Antropologi Budaya Universitas Gajah Mada, 

2010), h. 40. 
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Lulo (tari pergaulan, penyambutan, dan penyembahan) dan (tari perang). 

Buku ini relevan dalam memberikan pemahaman dasar, yang berkaitan 

dengan klasifikasi Tari Lulo dan tata cara pelaksanaannya. Selain itu, buku 

ini juga memberikan keterangan umum mengenai latar belakang sejarah 

dan kebudayaan Suku Tolaki secara keseluruhan dan persebarannya yang 

mendiami Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka.
9
 
7
 

4. Anwar Hafid dalam bukunya yang berjudul sejarah daerah Kolaka, buku 

tersebut membahas tentang berbagai macam hal terkait daerah Kolaka, 

mulai dari persebaran penduduk, letak geografis, kehidupan sosial, hingga 

kebudayaan masyarakat Kolaka. Buku tersebut memberikan pandangan 

pada penulis bahwa masyarakat Kabupaten Kolaka memang tumbuh di 

atas nilai-nilai adat istiadat yang cukup kuat dan kental, hingga penulis 

merasa tertarik untuk meneliti di daerah tersebut.
10

 
8
 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui sejarah munculnya Tari Lulo. 

b. Untuk mengetahui makna filosofis pada gerakan Tari Lulo. 

c. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Tari Lulo..  

2. Kegunaan penelitian 

a. Untuk melestarikan tarian tradisional yaitu Tari Lulo sebagai tarian khas yang 

berada di Sulawesi Tenggara dan khususnya di Desa  Nelombu yang masih 

melestarikan tarian Lulo ini dengan harapan bahwa dengan adanya tarian 

Lulo, maka masyarakat akan tetap menjaga kelestarian dari Tari Lulo tersebut. 

                                                           
9Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), h. 68 
10Anwar Hafid, Sejarah Daerah Kolaka, (Bandung: Humaniora, 2009), h. 42. 
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Masyarakat Desa Nelombu merupakan masyarakat yang cinta damai yang 

mengutamakan persatuan dan persahabatan dalam aktivitas sehari-harinya.   . 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak 

pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tetap 

melestariakn Tari Lulo dan penelitian ini diharapkan dapat menambah ragam 

penelitian terkait nilai-nilai filosofis. 

c. Bagi penulis, skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk memperluas 

wawasan tentang Tari Lulo dan menambah referensi bagi pembaca. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Persepsi   

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

tanggapan atau penerimaan yang prosesnya secara langsung yang diperoleh 

seseorang melalui panca inderanya.  Persepsi adalah sebuah proses yang berkaitan 

dengan pesan atau informasi yang masuk kedalam otak manusia dalam artian lain 

persepsi berarti bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, dan bagaimana cara 

seseorang memandang dan memberikan defenisi. Dengan adanya persepsi, 

sehingga manusia akan secara terus menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang dilakukan dengan 

melalui indra manusia.
1
 
9
 

Persepsi adalah sebuah proses sebagai sebuah cara bagi seseorang untuk 

mengorganisasikan pikirannya, dan menafsirkannya sebagai salah satu tanda 

bahwa telah mengelah apa yang terjadi dilingkungannya. Persepsi juga dapat 

diartikan sebagai sebuah proses untuk mengetahui berupa objek dan kejadian 

objektif dan bantuan indera cara pandang, dan persepsi ini muncul karena adanya 

respon balik terhadap stimulus. Stimulus yang diterimah tersebut sifatnya sangat 

kompleks sehingga masuk kedalam otak dan diartikan serta dimaknai melalui 

proses yang rumit kemudian dihasilkanlah sebuah persepsi. 

 

 

 

                                                           
1Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), h. 102. 
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Pengertian persepsi menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Kotler, persepsi merupakan sebuah cara yang dilakukan 

seseorang untuk menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-

masukan informasi yang telah diterima. 

b. Menurut Robbins, persepsi merupakan sebuah proses bagi individu untuk 

mengorganisasikan serta menafsirkan apa yang telah ditangkap oleh panca 

indera mereka kemudian memberikan makna tersebut.
2
 

Berdasarkan pengertian persepsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

persepsi merupakan analisis mengenai cara untuk mengintegrasikan kesan-kesan 

atau konsep yang telah ada, persepsi juga meliputi tentang pengetahuan yang 

mencakup sebuah penafsiran objek, dari berbagai sudut pandang pengalaman 

yang bersangkutan, sehingga persepsi itu tidak lahir dengan sendirinya melainkan 

karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.
3 10

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi yang timbul dalam sudut pandang seseorang dipengaruhi oleh 

faktor internal dan juga faktor eksernal, adapun faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut:  

a.  Faktor internal  

Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari diri 

seseorang adapun faktor internal tersebut antara lain:  

1. Perhatian seseorang yang memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan 

demi memberikan bentuk perhatian dan fokus pada bentuk fisik dan 

fasilitas mental pada sebuah objek, yang energi tersebut dimiliki oleh 

                                                           
2Hadari Nawawi, Administrasi Sekolah dan Kepemimpinan ( Jakarta: Gunung Agung, 

1997), h. 57 
3Muhammad Iqbal Ansari, Hubungan Antara Persepsi peserta diklat terhadap 

penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dasar computer dan motovasi belajar, 2013, 

h, 21 
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orang dengan tingkat yang berbeda-beda sehingga seseorang memberikan 

perhatian terhadap objek akan berbeda pula sehingga memberikan 

pengaruh terhadap persepsi. 

2. Fisiologis adalah sebuah bentuk informasi yang masuk melalui alat indra 

kemudian informasi tersebut yang diperoleh akan memberikan pengaruh 

dan memberikan arti terhadap lingkungan disekitarnya sehingga kapasitas 

seseorang dalam memberikan persepsi akan berbeda-beda sehingga 

menberikan interpretasi yang berbeda pula terhadap lingkungan. 

3. Pengalaman dan ingatan mini dapat dikaitkan dengan kejadian-kejadian 

lampau atau masa lalu untuk mengetahui hal-hal yang t erjadi dimasa kini. 

4. Suasana hati merupakan keadaan seseorang yang mempengaruhi 

prilakunya dengan menunjukkan bagaimana perasaan seseorang ketika 

dipengaruhi untuk menerima sebuah persepsi.  

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal ini merupakan faktor yang dipengaruhi dari luar. Adapun 

faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi diantaranya: 

1. Keunikan dan kekontrasan stimulus, stimulus luar yang penampilannya 

dengan latar belakang disekelilingnya yang di luar sangkaan atau persepsi 

individu yang lain dan akan lebih banyak menarik perhatian.  

2. Motion atau gerakan, seseorang akan memberikan perhatian terhadap 

objek yang memberikan gerakan terhadap jangkauan pandangan dibanding 

dengan objek yang diam. 

3. Ukuran dan penempatan dari sebuah objek atau stimulus, merupakan 

faktor yang menyatakan bahwa semakin besarnya sebuah hubungan atau 

suatu objek maka akan lebih mudah untuk dipahami, sehingga bentuk ini 

akan mempengaruhi sebuah persepsi terhadap individu dengan melihat 
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bentuk objek tersebut agar mudah untuk perhatian pada gilirannya 

membentuk persepsi. 

4. Warna dari objek-objek, adapun objek-objek yang mempunyai cahaya 

lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibandingkan sedikit.
4
 
11

 

3. Janis-jenis Persepsi 

Persepsi berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua yaitu persepsi terhadap 

objek atau lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia atau yang berkaitan 

dengan sosial, adapun dalam persepsi ini terdapat perbedaan-perbedaan 

diantaranya: 

a. Persepsi terhadap objek yang menanggapi sifat-sifat yang berasal dari luar 

sedangkan persepsi terhadap manusia mampu menanggapi sifat-sifat dari luar 

maupun dari dalam (motif, perasaan, harapan, dan sebagainya.) 

b. Persepsi terhadap objek dapat dilihat melalui lambing-lambang fisik, 

sedangkan persepsi terhadap orang dapat dilihat berdasarkan lambing-

lambang verbal dan nonverbal sehingga manusia lebih efektif dari pada objek 

dan lebih sulit untuk diramalkan  

c. Objek tidak bereaksi sedangkan manusia dapat bereaksi atau dapat pula 

diartikan bahwa objek bersifat statis sedangkan manusia tidak, atau bersifat 

dinamis. Sehingga persepsi terhadap manusia dapat saja berubah berdasarkan 

kurung waktu ke waktu sehingga lebih cepat dari persepsi terhadap objek.
5
 
12

 

Berdasarkan jenis-jenis persepsi di atas maka dapat diketahui pula prinsip 

penting mengenai persepsi sosial yaitu: 

                                                           
4 http:www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-defenisi-dan-faktor-yang-

mempengaruhi/ (16 Februari 2012). 
5Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi (Bandung: PT Ronda Karya Offset, 2015), h. 184 
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a. Persepsi bersifat selektif, hal ini dapat dilihat proses pemaknaan indrawi 

sehingga dari sinilah kemudian dapat menentukan selektifitas dalam mengkap 

sebuah objek. 

b. Persepsi dapat juga dilihat berdasarkan pengalaman yaitu persepsi mansuai 

terhadap individu lain, objek, kejadian, dan juga reaksi terhadap hal-hal yang 

diperoleh berdasarkan pengalaman atau pembelajaran yang bersumber dari 

masa lalu. 

c. Persepsi bersifat evaluative yang berarti persepsi merupakan sesuatu yang 

nyata akan tetapi terkadang pula alat-alat indra dan persepsi manusia dapat 

meragukan jika persepsi tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan. 

d. Persepsi bersifat dugaan, hal ini dapat terjadi apabila data yang diperoleh 

mengenai objek tidak valid atau tidak lengkap sehingga persepsi tersebut 

bersifat dugaan yang menimbulkan kumungkinan atau tafsiran terhadap satu 

objek dengan makna yang sifatnya lebih lengkap dari sudut pandang 

manapun. 

e. Persepsi bersifat kontekstual hal ini dapat dilihat dari segi pengaruh dalam 

persepsi seseorang dalam hal ini konteks merupakan sebagai salah satu 

pengaruh yang paling kuat. Ketika salah seseorang melihat individu lain, 

sebuah objek atau kejadian, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi 

persepsi seseorang.
6
 
13

 

Persepsi juga memiliki tahapan-tahapan yaitu diantaranya: 

a. Tahap pertama, merupakan sebuah tahap yang juga dikenal dengan nama 

proses fisik atau alam, proses ini merupakan sebuah proses ditangkapnya 

suatu stimulus melalui alat indera manusia. 

                                                           
6Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi (Bandung: PT Ronda Karya Offset, 2015), h. 191. 
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b. Tahap kedua, tahap ini merupakan tahap proses psiologis yang dimana 

prosesnya diteruskan dari stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera 

kemudian diteruskan kesarap-sarap sensoris. 

c. Tahap ketriga, tahap ini merupakan tahap atau proses psikologi yang dimana 

prosesnya timbul karena adanya kesadaran individu terhadap stimulus yang 

diterima oleh reseptor. 

d. Tahap keempat, tahap ini merupakan tahap dari hasil yang diperoleh dari 

proses persepsi yang berupa tanggapan dan prilaku. 

Persepsi juga memiliki beberapa sifat yang menyertai proses persepsi 

tersebut, adapaun proses yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Selektif yang merupakan sebuah proses untuk menyaring dengan baik 

terhadap informasi yang diterima dalam waktu bersamaan sehingga 

dibutuhkan waktu unruk perseptor untuk mengelolah dan menyerap informasi 

yang diterima tersebut. 

b. Konstansi merupakan keadaan diaman seorang individu mempersepsikan 

seseorang dengan melihat perilaku atau penampilan yang berbeda-beda. 

c. Proses organisasi yang selektif merupakan kumpulan dari beberapa informasi 

yang sama kemudian disusun ke dalam pola-pola dengan menggunakan cara 

yang berbeda-beda.
7
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B. Tinjauan tentang Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa latin yaitu dari 

kata trader yang berarti menyerahkan, mengirimkan, memberi untuk dijaga. 

Dalam artian lain, yaitu sebuah keyakinan atau perilaku dalam masyarakat yang 

                                                           
7Muhammad Iqbal Ansari, Hubungan Antara Persepsi peserta diklat terhadap 

penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dasar computer dan motovasi belajar, 2013, 

h. 21. 
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dilakukan oleh parah pendahulu dan telah diwariskan dari generasi-kegenerasi 

selanjutnya, tradisi ini dapat bertahan hingga ribuan tahun yang akan datang. 

Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat yang bersumber dari 

nenek moyangnya dan masih terus dilakukan secara turun temurun.
8
 
115

 

Pengertian tradisi menurut kamus antropologi tradisi adalah suatu 

kebiasaan yang sifatnya memiliki rasa percaya pada sesuatu yang tidak nampak 

atau ghaib dan roh nenek moyang masyarakat tersebut, sehingga tradisi dianggap 

sama dengan adat istiadat. Dalam tradisi meliputi: nilai-nilai, budaya, hukum, 

serta aturan yang saling berkaitan yang kemudian menjadi sebuah peraturan yang 

tepat serta melingkupi konsepsi dari kebudayaan untuk mengatur tingkah laku 

manusia dalam menjalani kehidupan.
9
 

Tradisi secara terminologi adalah suatu perkataan tradisi yang 

mengandung sebuah pengertian yang sifatnya yang tersembunyi bahwa terdapat 

kaitan antara masa lalu dan masa kini, atau dalam artian lain bahwa sesuatu yang 

diwariskan tersebut dari masa lalu masih memiliki wujud dan fungsi pada masa 

sekarang. Tradisi memberikan isyarat tentang bagaimana anggota masyarakat 

tersebut bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang sifatnya duniawi maupun 

yang berkaiatan dengan hal ghaib atau keagaamaan. 

Tradisi dalam agama Islam secara harfiah berarti al-urf yang memiliki 

keadaan, perbuatan, ucapan, dan ketentuan yang telah masyhur dikalangan umat 

manusia dan telah diakui menjadi sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh 

masyarakat, al-urf juga seringkali disebut dengan istilah adat di kalangan 

masyarakat.
10 16

 

                                                           
8Alo Leliweri, Pengantar Studi Kebudayaan (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 97. 
9Ariyono dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi (Jakarta: Akademika Presindo, 

1985), h. 4 
10Rahmat Syafe‟I, Ilmu Ushul Fiqhi Untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 1999), h. 128. 
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Tradisi terbentuk karena adanya kebiasaan bersama dalam kehidupan 

masyarakat yang secara otomatis dapat mempengaruhi aksi dan reaksi dalam 

kehidupan sehari-hari, adapun hal yang paling mendasar dari tradisi ini adalah 

terdapat informasi yang diteruskan dari sebuah generasi ke generasi selanjutnya 

baik secara tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya hal ini maka tradisi 

sewaktu-waktu dapat mengalami kepunahan.
1117

 

Hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat, tradisi ini 

kemudian mencakup kelang sungan masa lalu yang berhubungan dengan masa 

kini dibandingkan dengan sekedar menunjukkan beberapa fakta bahwa masa kini 

berasal dari masa lalu. Terkait dengan adanya pengaruh antara masa lalu dan masa 

kini  dapat dilihat dari dua bentuk yaitu material dan gagasan atau dalam artian 

lain objektif dan subjektif. Adapun pengertian yang lebih sempit tradisi 

merupakan bagian warisan sosial yang dapat bertahan hingga masa kini.
1218

 

2. Sejarah Lahirnya Tradisi 

Tradisi lahir ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa 

lalu sebagai tradisi, sehingga tradisi dapat berubah ketika seseorang memberikan 

perhatian khusus terhadap fragmen tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. 

Sehingga tradisi mampu bertahan dalam kurung waktu yang lama sehingga tradisi 

ini dapat pula hilang apabila benda material yang hilang ataupun gagasan yang 

ditolak.
1319

Adapun sejarah lahirnya tradisi melalui dua cara yaitu diantara lain: 

a. Tradisi muncul dari bawah melalu mekanisme kemunculan secara spontan 

yang tidak mengharapkan keterlibatkan rakyat yang banyak. Karena dengan 

alasan bahwa individu tertentu menemukan warisdan historis yang dapat 

                                                           
11Kuncoroningrat, Sejarah Kebudayaan Indonesia (Yokyakarta: Jambatan, 1954), h. 103. 
12Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Kencana,2017), h. 68 
13Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Kencana,2017),h. 69. 
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menarik perhatian, ketakziman, dan kekanguman yang kemudian disebarkan 

melalui berbagai macam cara untuk mempengaruhi rakyat yang banyak.  

Proses dilahirkannya tradisi memiliki kemiripan dengan penyebaran temuan 

baru, yang membedakan hanya saja dalam kasus tradisi lebih berarti sebuah 

penemuan yang berasal dari masa lalu yang dikembangkan pada masa 

sekarang sedangkan penciptaan merupakan suatu yang belum pernah ada 

sebelumnya 

b. Tradisi muncul karena adanya mekanisme paksaan, sehingga sesuatu yang 

dianggap sebagai sebuah tradisi dipilih dan mendapatkan perhatian umum atau 

dipengaruhi oleh paksaan individu yang berkuasa. Contohnya ketika ada 

seorang Raja yang berkuasa dan bersikap dictator terhadap rakyatnya maka ia 

memaksakan tradisi tersebut diikuti. 

Berdasarkan dari dua sejarah singkat tentang lahirnya tradisi dapat 

diketahui bahwa tradisi tidak membedakan kadarnya, perbedaan terdapat pada 

tradisi asli dan tradisi buatan yang dimana tradisi asli sudah ada sejak masa lalu 

sedangkan taradisi buatan lahir ketika seseorang memahami impian masa lalu 

kemudian mampu mengularkan impianya tersebut kepada orang banyak. Dalam 

artian lain bahwa tradisi buatan lahir karena atas dasar paksaan dari seorang 

penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka. 

Seiring berjalannya waktu maka tradisi mengalami pula berbagai macam 

perubahan, adapun perubahan dari segi kuantitatifnya dapat dilihat dari jumlah 

penganut dan pendukungnya, sehingga rakyat dapat dipengaruhi untuk mengikuti 

tradisi tertentu. Adapun perubahan lainya dari segi kualitatif yaitu perubahan 

kadar tradisi. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena terdapat kualitas 
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psikologi pikiran manusia yang tidak mengenal lelah untuk terus berjuang 

mengujutkan keraktifitas, pembaruan dan juga imajinasi.
14

 
20

 

Perubahan tradisi juga dapat disebabkan karena adanya tradisi dan 

bentrokan yang saling memiliki persaingan satu sama lain, benturan ini terjadi 

karena adanya perbedaan tradisi masyarakat dengan kultur atau kebudayaan yang 

berbeda dalam masyarakat tertentu. Benturan tradisi yang sering terjadi dalam 

suatu masyarakat tertentu yaitu bentrokan dari segi kesukuan dalam masyarakat 

multi-etnik atau konflik antara tradisi yang lebih cenderung lebih dihormati dari 

tradisi yang lain. 

3. Fungsi Tradisi 

Tradisi juga memiliki beberapa fungsi yaitu diantaranya: 

a. Jika dilihat berdasarkan bahasa kelise maka tradisi dapat diartikan sebagai 

sebuah kebijakan yang sifatnya turun temurun, tradisi dibaratkan seperti 

onggokan gagasan dan material yang dapat membangun masa depan 

berdasarkan pengalaman masa lalu. 

b. Tradisi memberikan ruang simbol identitas kolektif yang memberikan 

keyakinan dan mampu memperkuat loyalitas primordian bagi bangsa, dan juga 

kelompok. Tradisi nasional sering kali dikaitkan fakta-fakta sejarah sehingga 

dapat memelihara persatuan bangsa contohnya yaitu lagu, bendera, mitologi 

dan ritual. 

c. Tradisi dapat memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup pranata dan 

aturan yang sudah ada. Semua hal tersebut memerlukan pembenaran adapun 

salah satu sumber legitimasi yaitu terdapat dalam tradisi. 

                                                           
14Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Kencana,2017),h. 18 
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d. Tradisi dapat memberikan ruang untuk membantu seseorang menjadikan 

tradisi tersebut sebagai tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan 

juga kekecewaan terhadap kehidupan moderen.
15
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C. Seputar tentang Tari 

1. Pengertian Seni Tari 

Seni tari adalah sebuah ungkapan dari ekspresi jiwa manusia yang 

dipengaruhi oleh imajinasi kemudian diberi bentuk melalui media gerak sehingga 

dapat pula memberikan bentuk gerak sebagai simbolisasinya. Seni tari merupakan 

pula salah satu sarana komunikasi yang penyempaiannya melalui gerakan tubuh 

yang dilengkapi dengan unsur-unsur tari seperti irama, ruang, dan waktu. Adapun 

unsur-unsur tari yang paling penting yaitu diantaranya sebagai berikut: 

a. Unsur gerak 

Unsur gerakan merupakan unsur utama dari seni tari dan gerakan-gerakan 

tari inilah yang memberikan kesan-kesan atau makna dari tarian itu, adapun 

bentuk gerakan terbagai menjadi tiga yaitu: 

 Gerak tunggal, gerak berpasangan, dan gerak berkolompok. 

b. Gerak Irama 

Irama merupakan penentu tempo musik yang mengirimi tarian tersebut 

sehingga tanpa irama seni tari sangat hampau untuk dilakukan.  

c. Tenaga 

Seni tari juga memerlukan tenaga karena tanpa tenaga bagi penari maka 

tari tersebut tidak dapat dilaksanakan, tenaga yang maksimal yang dimiliki oleh 

penari dapat mengendalikan tarian dan memberikan makna yang baik sebagai tari 

berlangsung.
16

 
22

 

 

                                                           
15Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Kencana,2017),h. 73. 
16Rahmida Setiawati, Seni Tari (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 19. 
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Seni tari juga terbagi menjadi tiga jenis yaitu: 

a. Tari tradisional  

Tari tradisional merupakan jenis tari yang telah mengalami perubahan dari 

segi kreografis, tarian tradisional ini juga telah mengalami proses agotorasi atau 

pewarisan budaya yang bertahan cukup lama. Tari tradisonal memiliki pola-pola 

tradisi atau sebuah kebiasaan yang telah ada dari zaman nenek moyang yang 

sifatnya disampaikan secara turun-temurun.  

b. Tari non tradisional  

Tari non tradisional ini merupakan kreasi baru dari sebuah tarian yang 

tidak bertumpuk pada pola tradisi dan aturan yang telah baku, tarian tradisional 

juga merupakan sebuah bentuk speresi diri yang akibatnya lebih bebas 

c. Tari primitif 

Tari primitif merupakan  jenis tari yang pada dasarnya berkembang di 

masyarakat yang menganut kepercayaaan animisi (percaya terhadap roh-roh pada 

leluhur dan dinamisme) percaya terhadap patung-patung, jenis tari premitif juga 

merupakan sebuah perwujudan dari kehendak, yang berupa pernyataan terhadap 

maksud  dilaksanakannya tari tersebut dan permohonan untuk melakasanakan tari 

tersebut.
17
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2. Seputar tentang Tari Lulo 

Tari Lulo pada awalnya merupakan ritual pemujaan pada dewa padi atau 

dalam bahasa Tolaki disebut Sanggoleo Mbae dalam istilah Tolaki, atau 

Sangkoleo ngkina dalam bahasa Morenene/Kabaena. Karena itu gerakan dasar 

dari tarian ini menggambarkan seseorang yang mengirik padi dan kata Lulo 

berasal dari kata MoLulowi yang memiliki arti menginjak-injak onggokan padi 

agar terlepas dari tangkainya. 

                                                           
17Rahmida Setiawati, Seni Tari (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 20. 
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 Tradisi Tari Lulo ini merupakan salah satu jenis kesenian tari tradisional 

yang berasal dari daerah Sulawesi Tenggara, yang dimana tarian ini merupakan 

tarian yang berada di daerah Sulawesi Tenggara yaitu suku Tolaki. Tari Lulo ini 

melambangkan kerukunan, persahabatan, dan perdamaian antara masyarakat. Tari 

Lulo ini dilakukan pada saat upacara adat, pernikahan, pesta panen, dan lain-lain. 

 Tari Lulo ini dilakukan dengan diiringi alat musik yaitu gong akan tetapi 

seiring berjalannya waktu alat musik yang digunakan yaitu alat musik moderen 

atau yang disebut dengan elekton dan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan 

tarian ini dilakukan dengan posisi saling bergandeng tangan dalam sebuah 

lingkaran dan orang melakukan tarian ini tidak dibatasi oleh usia maupun 

golongan. Tradisi Tari Lulo mencermingkan bahwa masyarakat Tolaki merupakan 

masyarakat yang cinta akan perdamaian.
18

  
24

 

Tradisi Tari Lulo ini terdiri dari beberapa macam gerakan atau variasi gaya 

yaitu: Lulo Nilakoako, Lulo leba-leba, Lulo Sanggia, Lulo leba, dan Lulo 

Ndinuka-nuka.
 
Tari Lulo ini berlangsung dengan sangat meriah diikuti dengan 

irama musik yang membuat orang yang melaksanakan Tari Lulo lebih 

bersemangat. Tari Lulo ini adalah salah satu tari yang paling terkenal yang berasal 

dari Sulawesi Tenggara yang eksistensinya masih sangat berkembang sampai saat 

ini dan bahkan telah banyak dipertontongkan diajang nasional.
19

 

Tari Lulo juga dapat dijadikan sebagai momen untuk saling melakukan 

komunikasi dan interaksi sosial dengan siapa saja dan juga termasuk untuk 

mengenal orang-orang baru disekitarnya, Tari Lulo juga dijadikan sebuah sarana 

untuk meningkatkan pergaulan baik antar suku, agama, ras, dan antargolongan, 

(SARA). Karena dalam Tari Lulo tidak memandang perbedaan antara satu sama 

                                                           
18Rosni, Tradisi Tari Lulo dalam Perspektif  Dakwa di Desa Donggala Kecamatan Wolo 

Kabupaten Kolaka  Sulawesi Tenggara, Skripsi (Makassar : Falkultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin, 2017), h. 17. 
19Arsamid Al-Ashur, Tokoh dan Adat Budaya Tolaki ( Kendari: Erlangga, 1997 ), h. 63. 
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lain karena tujuan Lulo adalah memperkuat tali persaudaraan untuk menjaling 

kehermonisan dalam lingkungan masyarakat. 

Para tokoh adat masyarakat biasa, pemuda dan pemudi serta semua 

kalangan masyarakat agar tetap melestarikan tradisi Tari Lulo tersebut agar dapat 

diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya demi mencegah kepunahan dalam 

hal tradisi atau kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur dimasa lalu 

sehingga sangat perlu untuk melestarikan Tari Lulo ini. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penyusunan penelitian, dalam skripsi ini peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat digunakan 

untuk meneliti kehidupan dalam masyarakat, sejarah dan tingkah laku yang 

mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, penelitian kualitatif menurut 

Bogdan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
125

  

Penelitian kualitatif juga didefinisikan oleh Miller, bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan 

hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya.
2
 
26

 

2. Lokasi Penelitian  

Dalam menetapkan sebuah lokasi penelitian, terdapat beberapa unsur yang 

harus diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu anatara lain: tempat, pelaku, dan 

kegiatan. Oleh karena itu, lokasi yang menjadi pusat penelitian dalam skripsi ini 

adalah Desa Nelombu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Adapun salah satu alasan penulis memilih Desa Nelombu 

karena letak geografisnya memudahkan penulis untuk menjangkau daerahnya dan 

Tari Lulo masih berkembang pesat di daerah ini. 

                                                           
1Lexy. J. Moleong M.A Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1998), h. 3. 

 
2Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian  Kualitatif  (Jakarta: Rinakah Cipta, 2008), 

h. 21. 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Filosofis  

Pendekatan Filosofis adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

membawakan pengertian filsafat untuk mewujudkan tujuan dari penelitian ini, 

maksud untuk menemukan, mengkaji data bagi penjelasan terhadap makna Tari 

Lulo guna untuk mengetahui hakikat sesuatu yang berada dibalik objek material. 

Pendektan filosofis ini digunakan untuk mengetahui paradigma atau cara pandang 

masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan objek dari penelitian. 

2. Pendekatan Historis  

Pendekatan Historis atau sejarah merupakan suatu ilmu yang membahas 

tentang kejadian atau peristiwa, yang di dalamnya terkandung unsur waktu, 

tempat pelaku maupun latar belakang. Di sini metode historis hanyalah salah satu 

metode yang hendak penulis gunakan di dalam penelitian. Pendekatan historis ini 

berisi tentang sumber-sumber yang memuat iunformasi-informasi terkait masa 

lampau dan masih ada kaitannya sampai saat ini. 

3. Pendekatan Fenomenologi  

Pendekatan Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang digunakan 

pada penelitian metode kualitatif untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan 

dan berupaya untuk menangkap atau memberikan solusi persoalan yang ada 

dalam masyarakat. Pendekatan fenomonologi ini juga bertujuan untuk 

mengumkapkan realitas fenomena di lapangan secara alami, selain itu 

fenomenologi juga mempelajari tentang struktur pengalaman dan kesadaran dan 

memiliki fokus perhatian buklan hanya pada fenomena saja, akan tetapi 

pengalaman sadar berdasarkan pada sudut pendang orang pertama atau disebut 

juga orang yang mengalaminya secara langsung. 
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C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif maka sumber data 

terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Kedua sumber 

data ini sangat difungsikan bagi peneliti yang menggunakan metode penelitian 

kualitatif, adapun penjelasan mengenai data primer dan data sekunder: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian sebagai bahan informasi yang dicari, adapun
27

yang menjadi informan 

bagi peneliti yaitu pemerintah, para tokoh adat, tokoh agama, pihak masyarakat 

dan pemuda pemudi yang paham tentang Tari Lulo.
3
 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data kedua. Data ini juga diperoleh dari perpustakaan dan laporan-laporan 

ataupun literatur lainnya. Dalam sumber data sekunder ini, yang dimaksud oleh 

peneliti adalah kajian pustaka yang berupa buku-buku media sosial, karya ilmiah 

sebagai penunjang data primer. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, maka diperlukan beberapa metode-metode 

dalam prose pengumpulan data. Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini merupakan penelitian yang 

mengharuskan peneliti untuk mencari data berdasarkan fakta di lapangan, adapun 

langkah-langkah yang digunakan metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu proses yang dilakukan untuk mengamati secara langsung 

lokasi penelitian yang dilakukan secara detail agar memudahkan peneliti untuk 

                                                           
3Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 
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memperoleh informasi yang valid terkait objek dan lokasi penelitian tersebut . 

Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam 

(kejadian yang ada di sekitar) proses kerja, maka observasi atau pengamatan yang 

dilakukan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan beberapa data melalui 

proses mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang telah berjalan 

langsung.
428

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik yang dilakukan dalam pengumpulan 

data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan tatap muka atau secara 

langsung atau dengan memberikan pertanyaan yang diberikan secara lisan dan 

jawaban yang diberikan secara lisan pula. Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan wawancara yang sifatnya secara mendalam yaitu dengan 

cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung dengan bertatap muka 

terhadap para informan agar dapat memperoleh data yang lengkap dengan 

mendalam. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode wawancara dalam 

mengumpulkan data di lapangan.
529

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber data yang 

sesuai dengan penelitian yang diangkat yaitu penelitian lapangan, maka peneliti 

akan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan, 

peneliti juga meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, 

dan data relevan penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkapan dari 

pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

 

                                                           
4Dr. Sudarsono, Metodologi Penelitian (Depok: Rajawali Pres, 2018), h. 216. 
5Husain Usman dan Purnomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. 1V; Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2011), h.73. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat ukur untuk mengukur data di 

lapangan, alat ukur inilah menentukan bagaimana dan apa yang harus dilakukan 

dalam mengumpulkan data, karena penelitian ini kualitatif, maka yang terjadi 

instrumen utama atau instrumen kunci peneliti itu sendiri serta dipandu pedoman 

observasi yaitu alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan 

pada saat melakukan penelitian.  

Data yang diperoleh melalui proses penelitian, kemudian diolah menjadi 

data yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu, dalam proses 

pengumpulan data maka sangat dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk 

memperoleh data yang cukup valid dan akurat.
6
 Adapun alat bantu 

yang
30

digunakan dalam proses pengumpulan data-data yaitu alat-alat penunjang 

lainya seperti: pulpen, buku, dan handphone/ kamera. 

Penelitian tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak melibatkan 

instrumen penelitian karena instrumen penelitian merupakan pendukung inti pula 

dalam melakukan penelitian. Tanpa adanya instrumen penelitian maka seseorang 

tidak dapat melakukan penelitiannya. Instrument penelitian juga dapat menjadi 

bukti terhadap penelitian yang dilakukan melalui hasil dekumentasi, audio 

rekaman yang telah didapatkan dari handphone atau alat perekam lainnya. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Proses penelitian memerlukan teknik pengolahan data dengan melakukan 

pencatatan dan berupaya mengumpulkan beberapa informasi yang berkaitan 

dengan keadaan suatu gejala yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.731 

                                                           
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik (Edisi Refisi VI; 

Jakarta Rineka Cipta, 2006), h. 68. 
7Pawito, Penelitian Komunikasi Kuantitatif (Cet. I; Yogyakarta: PT Lkis Yogyakarta, 

2008), h. 89. 
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a. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh di tempat penelitian langsung 

dirinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data atau laporan-

laporan tersebut direduksikan yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data ini merupakan pula salah 

satu tahap dari analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan kata-

kata, penggolongan, serta membuang kata-kata yang tidak diperlukan 

untuk dimasukkan dalam data penelitian, hal ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang baik dan bermakna serta mudah untuk 

dilakukan penarikan kesimpulan. 

b.  Pemeriksaan data yaitu harus memeriksa kembali, kesesuaian dan 

permasalahan yang akan diteliti setelah semua telah terkumpul, 

pemeriksaan data juga ini dapat dilakukan untuk memperoleh keabsahan 

data, agar dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut bertujuan agar 

diharapkan dapat membantu penelitian dan sesuai dengan fenomena yang 

terjadi di lapangan. 

c.  Penarikan kesimpulan merupakan langkah selanjutnya dalam menganalisis 

data kualitatif dengan cara melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi 

data, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang 

akan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama ada di lapangan. 

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti 

penjelasan-penjelasan. Kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama 

penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali 

catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 
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2. Analisis data 

Analisis data merupakan sebuah proses pengorganisasian dan pengurutan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pada proses analisis data 

peneliti melakukan reduksi kata untuk menghindari kesalahan data dengan 

melakukan abstraksi, atau rangkuman inti pada penelitian ini, proses analisis data 

diperoleh dari berbagai macam sumber seperti wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Adapun tujuan dari teknik analisis data adalah untuk menentukan 

dan memperoleh kesimpulan secara kesuluruhan berdasarkan dari data-data 

penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti.
8
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Teknik analisis data juga bertujuan untuk memberikan deskripsi atau 

memberikan penjelasan terhadap data-data yang telah diperoleh selama proses 

penelitian, data-data tersebut berasal dari rekaman, catatan, wawancara, dan juga 

tinjauan pustaka dari berbagai literature. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8Noen Muhajiri, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998 ), h. 183. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis  

Lokasi penelitian ini terletak di wilayah Kabupaten Kolaka Timur yang 

merupakan sebuah Kabupaten hasil pemakaran Kabupaten Kolaka yang telah 

resmi disahkan dalam sidang Paripurna tepatnya pada tanggal 14 Desember tahun 

2012 yang membahas tentang Undang-Undang Daerah Otonomi baru (DOB), 

kemudian Undang-Undang ini disahkan melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 

2013, tanggal 11 Januari Tahun 2013 membahas tentang pembentukan Kabupaten 

Kolaka Timur yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara.
11

 Luas wilayah 

Kabupaten Kolaka Timur adalah 3.634,74 km
2 

dan terdiri dari dua belas 

kecamatan, yaitu diantaranya:  

Tabel I 

Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur 

No. Nama Kecamatan 

1. Kecamatan Mowewe 

2. Kecamatan Tirawuta 

3.       Kecamatan Tinondo 

4.       Kecamatan Loea 

5. Kecamatan Lalolae 

6. Kecamatan Ladongi 

7. Kecamatan Poli-polia 

8.       Kecamatan Lambandia 

                                                           
1Pemerintah Daerah, Rencana Program Investasi Menegah (Kolaka Timur: Cipta Karya, 

2016), h. 7. 
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9. Kecamatan Aere 

10. Kecamatan Dangia 

11. Kecamatan Uesi 

12. Kecamatan Uluiwoi 

Sumber monografi Desa Nelombu Kecamatan Mowewe tahun 2021 

Adapun peta Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai berikut: 

Gambar I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kabupaten Kolaka Timur dilihat dari segi geografis terletak di bagian 

Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, membentang dari Barat ke Timur diantara 

120
o
-124

o
 dan memanjang dari Utara ke Selatan diantara 200

o
-500

o
, adapun batas- 

batas administratif adalah sebagai berikut: 

Sebelah Timur  : Kabupaten Konawe 

Sebelah Barat  : Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara 

Sebelah Selatan : Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana 
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Sebelah Utara  : Kabupaten Kolaka Utara. 
2 
     

2
 

  Desa Nelombu terletak di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, 

Kecamatan Mowewe terdiri dari tiga kelurahan dan enam desa, yaitu diantaranya 

sebagai berikut: 

Tabel II 

Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mowewe 

No.     Nama Kelurahan/Desa 

1. Kelurahan Woitombo 

2. Kelurahan Horodopi 

3. Kelurahan Inebenggi 

4                   Desa Nelombu 

5.             Desa Sabi-sabila 

6.             Desa watupute 

7.                Desa Puosu 

8.                Desa Ulu Mowewe 

9.         Desa Lambo Tuo.
3
     

3
 

Sumber monografi Desa Nelombu Kecamatan Mowewe tahun 2021 

Desa Nelombu merupakan salah satu desa dari tujuh Desa di Kecamatan 

Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.
 3 

Dimana desa Nelombu berbatasan dengan 

Kelurahan Woitombo di sebelah Barat, Desa Ulu Mowewe di sebelah selatan dari 

tujuh desa tiga kelurahan di Kecamatan Mowewe dan daerah ini bukan merupakan 

daerah pantai namun berada ditengah-tengah pegunungan. Berdasarkan jaraknya, 

                                                           
2Pemerintah Daerah, Rencana Program Investasi Menegah (Kolaka Timur: Cipta Karya, 

2016) h.8. 
3Pemerintah Daerah, Rencana Program Investasi Menegah (Kolaka Timur: Cipta Karya, 

2016)h. 9.  
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maka letak Desa Nelombu ke ibu kota kecamatan 3,00 km dan 20,00 dari ibu kota 

kabupaten. Desa Nelombu memiliki luas -+ 5400 meter.  

Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kondisi Kependudukan 

Desa Nelombu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mowewe 

Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa Nelombu ini 

merupakan sebuah desa hasil pemakaran dari Kelurahan Woitombo pada tahun 

1981. Desa Nelombu terdiri dari lima Dusun, yaitu Dusun Polmas, Dusun 

Lausawatu, Dusun Tongambada, Dusun Alasingi, dan Dusun Rukuo. Adapun 

jumlah penduduk di Desa Nelombu dalam kurun waktu tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2020 yang mengalami peningkatan yang lebih banyak dibanding 

sebelumnya. 

Jumlah keseluruhan penduduk di Desa Nelombu Kecamatan Mowewe 

Kabupaten Kolaka Timur 1060. Adapun jika di lihat berdasarkan jenis kelamin, 

maka jumlah penduduk perempuan lebih banyak atau mendominasi dibanding 
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dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu jumlah penduduk perempuan sebanyak 

590 jiwa dan laki-laki sebanyak 470 jiwa. 

3. Kondisi Keagamaan 

Tabel III 

Daftar Data Penduduk Berdasarkan Agama 

No. Agama Jumlah 

1. Islam 1042 

2. Kristen 18 

3. Hindu - 

4. Budha - 

5. Konghucu - 

Jumlah 1060 

 Sumber monografi Desa Nelombu Kecamatan Mowewe tahun 2021 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa 

Nelombu Kecamatan Mowewe mayoritas menganut Agama Islam dengan jumlah 

sebanyak 1042 jiwa dan yang menganut Agama Kristen sebanyak 18 jiwa. 

Adapun sarana ibadah yang berada di Des  a Nelombu yaitu hanyalah Masjid dan 

masyarakat yang menganut Agama Kristen beribada di Gereja yang berada di 

Kelurahan Waitombo. Jumlah sarana di Desa Nelombu dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini:  

Tabel IV 

Data Jumlah Rumah Ibadah di Desa Nelombu 

No. Sarana Ibadah Jumlah 

1. Masjid 2 
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2. Gereja - 

3. Pura  - 

4. Vihara - 

5. Klenteng - 

Jumlah              2 

Sumber monografi Desa Nelombu Kecamatan Mowewe tahun 2021 

4. Kondisi Perekonomian 

Kondisi perekonomian terhadap suatu daerah otomatis memiliki taraf 

perekonomian yang berbeda-beda, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Di Desa 

Nelombu Kecamatan Mowewe jika dilihat berdasarkan survey dari sumber mata 

pencaharian penduduk menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai 

petani. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel V 

Data Penduduk Berdasarkan Tenaga Kerja 

No. Jenis Pekerjaan   Jumlah  

1. Wiraswasta 12 

2. Petani 359 

3. Tukang Kayu 3 

4. PNS 2 

5. POLRI 4 

6. TNI 2 

7. IRT 265 

8. Tenaga Honorer 24 

9. Pelajar 200 
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10. Pengusaha/Pedagang 21 

11. Tidak Mampu Bekerja 45 

12.           Belum Bekerja      123 

Jumlah 1060 

Sumber monografi Desa Nelombu Kecamatan Mowewe tahun 2021 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

masyarakat di Desa Nelombu yang paling banyak umumnya pada sektor pertanian 

dan adapun masyarakat yang tidak mampu bekerja merupakan masyarakat yang 

telah berusia lanjut, mengalami kecacatan fisik dan kecacatan mental. 

5. Kondisi Pendidikan 

Pendidikan dalam suatu daerah merupakan hal penting sebagai salah satu 

faktor yang mendukung meningkatnya perekonomian masyarakat dengan lahirnya 

generasi-generasi yang unggul dan cerdas yang merupakan harapan bagi banyak 

masyarakat agar generasi yang cerdas tersebut mampu menciptakan lapangan 

kerja bagi masyarakat yang masih pengangguran, kemudian menciptakan 

lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut adapun 

data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Nelombu dapat dilihat 

berdasarkan tabel di bawah: 

Tabel VI 

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikaan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. Tidak Sekolah 485 

2. TK/PAUD 50 

3. SD 170 
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4. SMP/MTs 157 

5. SMA/SMK 140 

6. D III 38 

7. S1 17 

8. S 2 1 

9. S 3 - 

Jumlah 1058 

          Sumber monografi Desa Nelombu Kec. Mowewe Tahun 2021 

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui data terhadap tingkat 

pendidikan masyarakat di Desa Nelombu masih tergolong relative rendah karena 

masih terdapat banyak masyarakat yang tidak tamat sekolah dasar sedangkan 

masyarakat yang melanjutkan jemjamg pendidikannya pada tingkat perguruan 

tinggi (perkuliahan) Karena disebabkan faktor ekonomi. Adapun tingkat 

pendidikan di Desa Nelombu Kecamatan Mowewe dapat dilihat berdasrkan tabel 

di bawah ini: 

Tabel VII 

Sarana Pendidikan 

No. Nama Sarana Pendidikan Alamat Status 

1. Taman Kanak-Kanak Dusun Polmas Swasta 

2. SD Negeri 1 Nelombu Dusun Tongambada Negeri 

3.          SMP/Mts - - 

4. SMA/MA    - - 

Sumber monografi Desa Nelombu Kec. Mowewe Tahun 2021 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa hanya terdapat dua 

sarana pendidikan yaitu taman kanak-kanak dan sekolah dasar (SD), sehingga 

anak-anak yang akan melanjutkan pendidikannya harus menyebrang ke desa atau 

di kelurahan sebelah yang jaraknya kurang lebih 3 km. 

B.  Sejarah Munculnya Tari Lulo Menurut masyarakat Desa Nelombu 

Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. 

1. Sejarah Munculnya Tari Lulo 

Sulawesi Tenggara adalah tempat asal Suku Tolaki, Moronene dan Suku 

Buton/Wolio yang dapat dilihat dari bahasa dan adat istiadatnya. Hal ini bermula 

sejak awal abad ke-10 daratan Sulawesi Tenggara yang memiliki kerajaan besar 

yaitu kerajaan Konawe (Wilayah Kabupaten Konawe) dan kerajaan Mekongga 

(Wilayah Kabupaten Kolaka). Secara umum kedua kerajaan ini serumpun dikenal 

sebagai Suku Tolaki, masyarakat Suku Tolaki merupakan orang-orang yang hidup 

bersama yang menghasilkan kebudayaan, berinteraksi berdasarkan suatu sistem 

adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas 

yang sama dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat 

keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu 

kesatuan sosial.
4 

Tari Lulo adalah tarian yang berasal dari Sulawesi Tenggara yaitu pada 

abad ke-15 yang merupakan abad sebelum proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia. Tarian Lulo ini juga digolongkan ke dalam jenis tarian kepercayaan, 

hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaannya berhubungan dengan upacara 

penghormatan yaitu dalam menyambut tamu dan memeriahkan sebuah acara, 

                                                           
4
Murniati Sirajuddin, Nilai-Nilai Budaya, (Makassar: Alauddin University, tahun 2014), 

h. 58. 
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adapun  Tari Lulo ini dilaksanakan oleh masyarakat tanpa memandang status 

agama dan sosial.  

Sejarah munculnya Tari Lulo ini, juga memiliki pengaruh terhadap sistem 

mata pencaharian dan sistem kepercayaan lokal pada masyarakat Tolaki kuno 

zaman dahulu. Adapun suku Tolaki kuno pada zaman dahulu dikenal sebagai 

sebuah suku yang menempati wilayah dataran dan pegunungan di Sulawesi 

Tenggara yang menjadikan bertani atau bercocok tanam sebagai mata pencaharian 

utama mereka. 
5
 

Awal mula Tari Lulo ini berkembang  yaitu dari kebiasaan masyarakat 

Tolaki yang menginjak-injakkan kaki kiri untuk membuka bulir-bulir padi di 

sawah pada saat panen padi, sehingga dari kebiasaan  menginjak-injakkan kaki 

pada pesta panen padi ini maka dikenal dalam bahasa Tolaki dengan Molulowi 

opae yang memiliki arti menginjak-injakkan kaki, dan opae artinya padi. Ada pula 

versi lain yang menyebutkan bahwa Tari Lulo pada awalnya muncul ketika pada 

saat itu masyarakat Tolaki kuno akan membuka lahan sebagai tempat bercocok 

tanam dan sumber mata pencaharian.  

Masyarakat berkumpul pada lahan baru tersebut yang akan dibuka  dan 

pada saat itulah masyarakat meminta kepada penguasa alam agar kelak tanaman 

mereka menuai hasil yang baik dan tidak diganggu oleh serangan hama dan 

penyakit. Ketika masyarakat telah berkumpul, maka kepala suku memberikan 

perintah kepada masyarakat untuk membentuk sebuah lingkaran yang dilakukan 

dengan saling bergandengan tangan dan menginjak-injakkan kaki yang disertai 

dengan bunyi alunan musik gong.  

                                                           
 
5 https://www.skeletonwatchmart.com/history/inilah-sejarah-dan-perkembangan-tarian-

Lulo 
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Tarian Lulo khususnya pada masyarakat Desa Nelombu bukan lagi 

merupakan tarian masyarakat Tolaki saja, akan tetapi tarian ini merupakan tarian 

bersama bagi seluruh etnis yang ada pada masyarakat itu sendiri, Tari Lulo 

menjadi salah satu kesenian masyarakat dan terus mengalami perkembangan dari 

masa ke masa. Tarian Lulo ini lahir dan berkembang tidak hanya sekedar 

dinikmati atau sebagai hiburan semata-mata tetapi juga Tari Lulo ini merupakan 

salah satu bagian dalam kehidupan  masyarakat di Sulawesi Tenggara dan 

memiliki peran untuk menyatukan masyarakat. 

Menurut salah satu informan yaitu Bapak Hasim, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Sejarah Tari Lulo ini muncul berkaitan dengan proses bercocok tanam 

masyarakat yang memiliki sumber mata pencaharian dari bertani, awalnya 

masyarakat menginjak-injakkan kakinya pada butiran-butiran padi untuk 

memisahkan antara kulit padi dan isinya sehingga hal ini menjadi 

kebiasaan masyarakat ketika panen, kemudian masyarakat menjadikannya 

sebagai tradisi dan berkembang hingga saat ini”.
 6 

Sejarah singkat munculnya Tari Lulo yang dikatakan oleh Bapak Hasim di 

atas, dipertegas pula oleh pernyataan dari Bapak Rifai sebagai salah satu informan 

pula yang mengatakan bahwa: 

“Tari Lulo ini awalnya bukan sebuah tradisi kebudayaan, melainkan hanya 

sebuah kebiasaan masyarakat suku Tolaki yang menginjakkan kakinya ke 

bulir-bulir padi ketika panen dan hal ini dilakukan secara terus menerus 

dalam pesta panen. Masyarakat juga selalu meminta kepada dewi 

Sanggoleo yang dipercaya sebagai pawang padi untuk menjaga tanaman 

padi mereka agar tetap tumbuh subur dan mendapatkan hasil panen yang 

banyak. Kemudian setelah panen, masyarakat mengadakan pesta panen 

dengan menginjakkan kakinya ke bulir-bulir padi tersebut, sehingga 

berawal dari sinilah Tari Lulo ini dibentuk dan dijadikan sebagai tradisi 

yang berkembang secara turun temurun dan bukan hanya dilestarikan oleh 

masyarakat suku Tolaki saja, namun juga masyarakat suku-suku lainnya 

                                                           
6Hasim (52 tahun), Tokoh Agama Islam, Wawancara, 18 September 2021. 
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seperti, Bugis, Moronene, Jawa dll. yang menempati daerah Sulawesi 

Tenggara”.
7 

Berdasarkan yang telah dikatakan oleh kedua informan di atas yaitu bapak 

Hasim sebagai perwakilan dari tokoh agama Islam dan juga bapak Rifain sebagai 

perwakilan dari tokoh adat Tolaki, maka dapat diketahui sejarah singkat dari Tari 

Lulo tersebut bahwa Tari Lulo berawal dari masyarakat yang menginjakkan 

kakinya ke bulir-bulir padi ketika pesta panen yang kemudian kebiasaan inilah 

menjadi sebuah tradisi dan masih berkembang pesat di kalangan masyarakat 

sampai saat ini. 

2. Proses Pelaksanaan Tari Lulo 

Tari Lulo adalah sebuah tarian rakyat yang dilaksanakan secara massal 

karena gerakannnya yang melingkar dan tidak dapat dilakukan jika hanya terdiri 

dari dua atau tiga orang saja, namun paling minimal dilaksanakan oleh lima orang. 

Tari Lulo ini dilakukan bukan dengan sembarangan, namun Tari Lulo ini 

memiliki etika untuk melakukannya. Adapun etika yang dimaksud yaitu: Cara 

seseorang untuk bergabung dalam lingkaran Tari Lulo yang sedang berlangsung 

yaitu seseorang yang akan bergabung tidak boleh dari belakang peserta Lulo yang 

lainnya, karena dianggap tidak sopan atau tidak menghargai peserta Lulo yang 

lain. Oleh karena itu, orang yang ingin bergabung dalam lingkaran Lulo harus dari 

depan dan meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk bergabung dalam 

lingkaran dan  memotong lingkaran Lulo tersebut, begitupula sebaliknya apabila 

akan keluar dari lingkaran Tari Lulo, maka harus meminta izin pula dari 

pasangannya baik di sebelah kiri ataupun di sebelah kanannya, dan minimal 

menyelesaikan satu putaran lalu keluar dari lingkaran.
8
 

                                                           
 7Rifain (54 tahun), Tokoh Adat Tolaki, Wawancara, 18 September 2021. 

8Nikarti, La Aso, Irianto Ibrahim, “Tari Lulo Ngganda pada Suku Tolaki di Kabupaten  

Konawe Selatan”, Jurnal Pembelajaran Seni dan Budaya Universitas Haluoleo vol. III  no. I, Juli 

2018. 

. 
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Hal tersebut sangat langka ditemui di zaman sekarang ini, orang yang akan 

ikut serta dalam pelaksanaan Tari Lulo seenaknya saja masuk dari belakang 

memotong lingkaran para peserta Lulo lainnya dan kemudian apabila akan keluar 

dari lingkaran Lulo seenak mereka pula keluar tanpa izin dari lingkaran. Oleh 

karena itu, di zaman sekarang banyak terjadi keributan pada acara Lulo karena 

tidak menerapkan etika Lulo, itulah sebabnya sangat perlu untuk mengetahui etika 

Tari Lulo terlebih dahulu sebelum ikut bergabung di dalamnya.  

Menyelenggarakan  Tari Lulo tidak dianjurkan untuk saling berbisik-

bisikan baik dengan lawan jenis maupun bukan karena hal ini dapat menyebabkan 

kesalahpahaman bagi peserta Lulo yang lain dan posisi tangan laki-laki harus 

berada di bawah tangan perempuan, hal ini ditujukan untuk menghargai posisi 

perempuan sebagai manusia yang telah melahirkan kita dan salah satu bentuk 

perlindungan kepada wanita.  

Tari Lulo pada Masyarakat Tolaki juga mengalami perubahan karena tidak 

menutup kemungkinan bahwa setiap kebudayaan akan mengalami perubahan dari 

waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman, walaupun bukan dalam waktu 

yang cepat namun lambat laun perubahan itu akan terjadi, baik itu perubahan yang 

disebabkan oleh manusia, perkembangan teknologi, maupun karena adanya 

percampuran budaya baru yang yang dibawa oleh masyarakat pendatang sehingga 

mengalami percampuran kebudayaan dan akan mengalami perpaduan antara dua 

kebudayaan tersebut atau bahkan lebih, namun tetap mempertahankan kebudayaan 

masing-masing pula.  

Membahas tentang perubahan dalam sebuah tradisi atau kebudayaan, 

maka Tari Lulo juga mengalami perubahan yang dimana perubahan pada Tari 

Lulo ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi alat alat yang digunakan, dan sisi 

prosesi pelaksanaanya.  Alat musik Tari Lulo Jika ditinjau dari segi sejarah, maka 
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alat yang digunakan sangat nampak jelas bahwa alat musik yang digunakan untuk 

mengiringi Tari Lulo pada zaman dahulu dan sekarang telah mengalami 

perubahan. Perubahan terhadap alat musik ini dapat dilihat dengan cara 

memperhatikan secara langsung pelaksanaan Tari Lulo yang dilaksanakan 

dilapangan yang dimana alat yang digunakan untuk mengiringi Tari Lulo pada 

zaman dahulu disebut dengan kanda-kanda wuta (gendang-gendang tanah).
9
 

Kanda-kanda wuta (gendang-gendang tanah) yang digunakan pada zaman 

dahulu ini dibuat dengan cara menggali tanah dengan ukuran lebar dan dalamnya 

kurang lebih 40 cm yang kemudian ditutup menggunakan pelepah sagu dan di atas 

pelepah sagu tersebutlah kemudian dipukul-pukul sehingga menghasilkan bunyi. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan mengikuti perkembangan zaman yaitu 

setelah masuknya agama Islam di wilayah Sulawesi Tenggara yang di bawa oleh 

Syekh Abdul Wahid bin Sayyid Sulaiman yang kemudian melaluinya lah 

sehingga kemudian berhasil mengislamkan Raja Wolio dari Buton pada tahun 

1564, setelah itu Islam masuk di wilayah Kerajaan Konawe pada abad ke 18, 

melalui beberapa tokoh-tokoh yang berhasil mengislamkan Raja Konawe pada 

saat itu yaitu Lakidende, kemudian Raja Lakidende mulai beradaptasi dengan adat 

setempat yang telah berbaur ajaran Islam.
10

 

Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa bukti sejarah yang ada seperti 

contohnya makam Raja Lakidende sebagai Raja pertama kali yang dimakamkan 

menurut ajaran Islam. Oleh karena itu Raja Lakidende diberikan gelar Sangia 

                                                           
9Nikarti, La Aso, Irianto Ibrahim, “Tari Lulo Ngganda pada Suku Tolaki di Kabupaten  

Konawe Selatan”, Jurnal Pembelajaran Seni dan Budaya Universitas Haluoleo vol. III  no. I, Juli 

2018. 
10Nikarti, La Aso, Irianto Ibrahim, “Tari Lulo Ngganda pada Suku Tolaki di Kabupaten  

Konawe Selatan”, Jurnal Pembelajaran Seni dan Budaya Universitas Haluoleo vol. III  no. I, Juli 

2018. 
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Ngginoburu atau Raja pertama yang dimakamkan. Masyarakat yang sebelumnya 

menggunakan kanda-kanda wuta sebagai alat musik untuk mengiringi Tari Lulo 

yang kemudian berkembang dan berubah menjadi Tawa-Tawa atau masyarakat 

Suku Tolaki pada umumnya menyebutnya dengan Karandu atau Gong. Terdapat 

banyak sumber yang menjelaskan tentang Karandu atau Gong ini yang merupakan 

alat musik yang telah dipopulerkan oleh Sunan Bonang di pulau Jawa dan alat 

musik ini yang kemudian dijadikan sebagai media oleh Sunan Bonang dalam 

menyebarkan agama Islam di pulau Jawa.  

Tidak menutup kemungkinan pula bahwa Karandu yang digunakan 

sebagai alat musik untuk mengiringi Tari Lulo yang dikenal dalam masyarakat 

Suku Tolaki merupakan pengaruh dari proses penyebaran agama Islam yang 

dibawa oleh para wali songo dari pulau Jawa ke Sulawesi Tenggara. Sebagaimana 

diketahui bahwa sebelumnya diiringi oleh Kanda-kanda yang pada umumnya 

terbuat dari kuningan, seiring berjalannya waktu dan mengikuti perkembangan 

zaman, maka untuk mengiringi Tari Lulo yang biasanya sang maistro atau Joki 

Gong ini menggunakan tiga Gong dengan masing-masing memiliki ukuran yang 

berbeda dengan cara memainkannya yaitu dipukul menggunakan dua buah 

pemukul yang dirancang khusus, namun pada zaman sekarang tidak menggunakan 

gong lagi.
11

 

 Letak perbedannya adalah pemukul gong pada zaman dahulu ukurannya 

lebih besar dibandingkan dengan stik pemukul drum band, kemudian alat musik 

gong ini digantikan oleh alat musik listrik yang lebih modern yang disebut dengan 

                                                           
11Nikarti, La Aso, Irianto Ibrahim, “Tari Lulo Ngganda pada Suku Tolaki di Kabupaten  

Konawe Selatan”, Jurnal Pembelajaran Seni dan Budaya Universitas Haluoleo vol. III  no. I, Juli 

2018. 
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elekton atau piano listrik. Alat musik elekton atau piano listrik da nada juga yang 

menyebutnya orgen ini diperkirakan muncul sekitar tahun ±1990- 1995. Pada 

zaman Modern ini, alat musik yang digunakan seabagi pengiring Tari Lulo telah 

berganti menjadi piano listrik atau orgen yang merupakan sebutan dari bentuk 

pertama terhadap alat musik listrik yang berbentuk piano dan digunakan oleh 

masyarakat Suku Tolaki, dengan dasar alasan mengikuti perkembangan zaman 

modern dan sifat dari Tari Lulo ini juga terbuka untuk umum sehingga 

mendapatkan pengaruh modernisasi dengan menggunakan alat musik modern ini 

karena dengan mudahnya untuk menyatu dengan Tari Lulo yang semakin hari 

semakin mengikuti pula perkembangan zaman.
12 

Gerakan Tari Lulo dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar 3 

 

  

 

 

 

 

                                                           
12Nikarti, La Aso, Irianto Ibrahim, “Tari Lulo Ngganda pada Suku Tolaki di Kabupaten  

Konawe Selatan”, Jurnal Pembelajaran Seni dan Budaya Universitas Haluoleo vol. III  no. I, Juli 

2018. 
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C.  Makna Filosofis Tari Lulo 

Tradisi Tari Lulo ini merupakan sebuah tarian yang melambangkan 

pergaulan dan perdamaian di kalangan masyarakat dan telah menjadi tarian khas 

Sulawesi Tenggara yang juga telah populer di tingkat nasional. Tari Lulo ini 

biasanya dilakukan oleh kaula muda sebagai ajang perkenalan atau pencarian 

jodoh dalam sebuah acara, Tari Lulo juga dilakukan ketika terdapat acara-acara 

lain selain pernikahan, seperti menyambut tamu penghormatan, pesta panen, 

penamatan sekolah, dll.
 

Tari Lulo  ini dilakukan dengan posisi tangan saling bergandengan dan 

membentuk sebuah lingkaran dengan tidak memberikan batasan jumlah peserta 

dalam melakukan Tari Lulo ini dan  tidak pula terdapat batasan usia maupun 

golongan, dalam artian lain bahwa siapa saja boleh turut serta dalam Tarian Lulo, 

tanpa memandang status sosial dan agama, kaya maupun miskin, tua maupun 

muda, Islam ataupun berasal dari agama lain, dan bahkan jika bukan berasal dari 

Suku Tolaki maka tetap boleh bergabung dalam tarian ini. Dalam melakukan 

Tradisi Tari Lulo ini terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu dimana posisi 

tangan di saat bergandengan tangan, maka untuk laki-laki posisi telapak tangan 

berada di bawah untuk menopang tangan wanita. Posisi tangan ini merupakan 

simbolisasi dari kedudukan, etika dan peran laki-laki dan wanita dalam kehidupan 

yaitu laki-laki sebagai kepala rumah tangga. 

Makna filosofis tradisi Tari Lulo mencerminkan bahwa pada dasarnya 

masyarakat suku Tolaki merupakan masyarakat yang mencintai kedamaian, setia 

kawan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari sehingga terjalin silaturrahim yang baik dan harmonis. Makna filosofis 

ini dapat dilihat dalam gerakan Tari Lulo yaitu saling bergandengan tangan, 

gerakan melangkah bersama dan bersuka ria dalam melaksanakan tarian Lulo. 
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Maksud dari gerakan-gerakan tersebut adalah ketika bergandengan tangan 

maka diharapkan masyarakat menjalin hubungan silaturrahim atau kekerabatan 

yang harmonis, tidak memandang orang lain dari segi suku, agama, ras dan 

antargolongan (SARA), melainkan memandnag bahwa setiap manusia dicipatkan 

sama rata oleh Tuhan tanpa membeda-bedakannya, sebagaimana yang dikatakan 

oleh bapak Irwan sebagai kepala desa Nelombu, yaitu: 

“Jika melihat Tari Lulo ini, maka dapat kita amati makna dari setiap 

gerakan di dalamnya, begitupula yang telah dikatakan oleh para tolea atau 

kepala suku bahwa Tari Lulo ini bukanlah sebuah tarian yang sifatnya 

biasa-biasa saja, namun memiliki makna atau arti-arti dari setiap 

gerakannya. Makna dari saling bergandengan tangan yaitu mencerminkan 

bahwa masyarakat suku Tolaki adalah masyarakat yang hidup dalam 

bingkai kerukunan, baik dari segi suku, agama, budaya dan strata sosial, 

sehingga dalam suku Tolaki tidak terdapat sistem saling membeda-

bedakan terutama membedakan dari segi strata sosial”.
13 

Berdasarkan yang telah dikatakan oleh bapak Irwan di atas, maka dapat 

diketahui makna filosofis dari Tari Lulo yaitu sebagai lambang pemersatu 

masyarakat suku Tolaki dengan saling bergandengan tangan dan mencerminkan 

bahwa masyarakat Suku Tolaki adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan 

yang harmonis. Makna filosofis dari Tari Lulo ini dikatakan pula oleh bapak 

Rifain sebagai tokoh adat suku Tolaki, beliau mengatakan bahwa: 

“Tari Lulo adalah salah satu tarian khas dari Sulawesi Tenggara yang 

berkembang sejak abad  dahulu hingga saat ini, Tari Lulo diyakini sebagai 

tari pemersatu bagi masyarakat suku tolaki karena dengan dalam Tari Lulo 

terdapat gerakan saling bergandengan tangan, gerakan melingkar, gerakan 

saling mekangkahkan kaki secara bersama-sama. Dari gerakan-gerakan 

Tari Lulo ini maka makna filosofis yang terkandung di dalamnya yaitu 

yang pertama makna saling bergandengan tangan melambangkan bahwa 

masyarakat dianjurkan untuk selalu hidup rukun, damai dan tenang dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari, saling bergandengan tangan ini juga 

melambangkan kekerabatan atau hubungan persahabatan yang baik 

sehingga tidak ada sekat untuk saling membenci atau memusuhi satu sama 

                                                           
 13Irwan (40 tahun), Kepala Desa Nelombu, Wawancara, 19 September 2021.  



49 
 

 
 

lain atau dalam Islam dikatakan bahwa saling menjalin hubungan 

silaturrahim yang baik”. 

Lanjut lagi dikatakan oleh Bapak Rifain: 

“Makna yang kedua yaitu makna saling bergenggaman tangan, hal ini 

dapat dilihat dari  posisi telapak tangan pada laki-laki yang berada di 

bawah tangan wanita, hal ini bertujuan untuk menopang tangan wanita. 

Posisi tangan ini merupakan lambing dari kedudukan, etika dan peran laki-

laki dan wanita dalam kehidupan yaitu laki-laki sebagai pemimpin yang 

bertugas untuk menjaga dan melindungi wanita, adapun makna filosofis 

yang ketiga yaitu makna gerakan melingkar yang menunjukkan bahwa 

masyarakat suku Tolaki adalah masyarakat yang bersatu dalam kebaikan, 

senantiasa saling tolong menolong dalam kehidupan dan makna saling 

melangkahkan kaki secara bersama adalah untuk menunjukkan bahwa 

masyarakat suku Tolaki memiliki tujuan yang sama untuk hidup dalam 

nuansa yang damai, dan saling melangkah dalam kebaikan”.
 14

 

Berdasarkan yang telah dikatakan oleh bapak Riafin di atas yang bertindak 

sebagai tokoh adat suku Tolaki, maka dapat diketahui secara rinci dan jelas 

tentang makna filosofis dari Tari Lulo yang disebutkan secara satu persatu oleh 

Bapak Rifain, yaitu makna Tari Lulo ada empat, diantaranya: saling bergandengan 

tangan melambangkan bahwa masyarakat dianjurkan untuk selalu hidup rukun, 

damai dan tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saling bergenggaman 

tangan, hal ini dapat dilihat dari  posisi telapak tangan pada laki-laki yang berada 

di bawah tangan wanita, hal ini bertujuan untuk menopang tangan wanita.  

Posisi tangan ini merupakan lambang dari kedudukan, etika dan peran 

laki-laki dan wanita dalam kehidupan yaitu laki-laki sebagai pemimpin yang 

bertugas untuk menjaga dan melindungi wanita, gerakan melingkar menunjukkan 

bahwa masyarakat suku Tolaki adalah masyarakat yang bersatu dalam kebaikan 

dan senantiasa saling tolong menolong, dan makna yang terakhir adalah saling 

melangkahkan kaki secara bersama adalah untuk menunjukkan bahwa masyarakat 

                                                           
 14Rifain (54 tahun), Tokoh Adat Tolaki, Wawancara, 18 September 2021. 
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suku Tolaki memiliki tujuan yang sama untuk hidup dalam nuansa yang damai, 

dan saling melangkah dalam kebaikan. 

Nilai-nilai positif yang terkandung dalam Tari Lulo pada Masyarakat 

Tolaki yaitu sebagai berikut: 

1. Tari Lulo mengandung nilai historis atau nilai sejarah, hal ini pada masyarakat 

Suku Tolaki khususnya di Desa Nelombu dapat dilihat dari keberadaan Tari Lulo 

itu sendiri yang tetap terjaga kelestariannya sampai saat ini bahkan mampu 

berkembang mengikuti zaman baik bagi penduduk Sulawesi Tenggara maupun 

penduduk di luar Sulawesi Tenggara telah banyak yang menegnal tarin Lulo ini. 

2. Tari Lulo ini juga mengandung nilai solidaritas, hal ini dapat dilihat dari 

gerakan Moese (gerakan saling bergandengan tangan), dan juga Molakoako 

(menggerakan kaki kekanan dan kekiri), gerakan ini dapat dilihat dalam  

kumpulan orang-orang yang mmbentuk satu lingkaran tarian Lulo yang 

melakukan gerakan beriringan dengan peserta Lulo yang lainnya  dan tetap 

seirama dalam gerakan yang sama dengan mengikuti irama musik. Begitupula 

pada zaman dahulu, Tari Lulo ini juga berfungsi sebagai ritual adat dalam 

pembukaan lahan untuk bercocok tanam ataupun sesaat setelah panen padi. Oleh 

karena itu, Tari Lulo memiliki nilai solidaritas yang sangat tinggi sejak zaman 

dahulu (sebelum modern).  

3. Tari Lulo juga mengandung nilai etika makna yang bernilai etika yaitu pada 

zaman dahulu etika dari pelaksanaan Tari Lulo merupakan suatu hal yang sangat 

diperhatikan sebelum dan setelah melakukan Tari Lulo, hal ini demi menjaga 

keamanan dalam berlangsungnya sebuah acara Lulo, terutama etika terhadap 

perempuan yang merupakan makhluk yang telah melahirkan generasi ke dunia ini 
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dan juga etika terhadap para penari Lulo lainnya yang telah lebih dahulu 

bergabung dalam tarian ataupun yang baru akan ikut masuk bergabung dalam Tari 

Lulo, karena pada zaman dahulu apabila tata cara pelaksanaan Tari Lulo tidak 

diterapkan, maka akan memicu keributan.  

4. Tari Lulo juga mengandung nilai estetika atau keindahan yang terdapat pada 

setiap gerakan dari Tari Lulo tersebut, nilai estetikanya juga dapat dilihat pada  

alunan musik yang mengiringi Tari Lulo, alunan musik pada Tari Lulo juga 

menentukan lambat atau cepatnya dari gerakan Tari Lulo tersebut.
15

 

Nilai-nilai negatif yang terkandung dalam Tari Lulo yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam proses Tari Lulo dilaksanakan dengan adanya saling bergandengan 

tangan antara pria dan wanita yang mana diketahui bahwa jika melihat dengan 

pandangan Islam, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam 

karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan bercampur baur (berikhtilat) 

antara pria dan wanita yang bukan mahram.  

2. Tari Lulo dilaksanakan dengan gerakan melingkar dan diiringi dengan alat 

musik seperti gong atau elekton (orgen), yang mana dalam Islam tidak 

memperbolehkan untuk mendengarkan musik yang seperti digunakan dalam 

iringan Tari Lulo. 

                                                           
15Nikarti, La Aso, Irianto Ibrahim, “Tari Lulo Ngganda pada Suku Tolaki di Kabupaten  

Konawe Selatan”, Jurnal Pembelajaran Seni dan Budaya Universitas Haluoleo vol. III  no. I, Juli 

2018. 
16 Nikarti, La Aso, Irianto Ibrahim, “Tari Lulo Ngganda pada Suku Tolaki di Kabupaten  

Konawe Selatan”, Jurnal Pembelajaran Seni dan Budaya Universitas Haluoleo vol. III  no. I, Juli 

2018. 
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D. Persepsi Masyarakat Desa Nelombu Kecamatan Mowewe Kabupaten 

Kolaka Timur terhadap Tari Lulo. 

Faktor yang menyebabkan bersatunya manusia dalam suku-suku, negara, 

dan sebagainya adalah karena terciptanya rasa solidaritas atau hubungan 

antarmasyarakat yang baik. Faktor tersebut merupakan salah satu penyebab 

adanya ikatan dan usaha-usaha bersama dalam kehidupan antarmanusia. Hal yang 

dikemukakan di atas adalah dikatakan benar dengan melihat latar belakang bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan tingkat solidaritas yang sangat tinggi, 

hal ini dapat dilihat melalui terciptanya rasa saling toleransi antarumat beragama 

yang ada di Indonesia.
16 

Indonesia tidak hanya dikenal dari segi agamanya yang beragam tapi juga 

dikenal dengan berbagai macam adat dan budayanya, hal seperti yang demikian 

ini tentunya merupakan produk atau karya nyata yang tentunya memiliki 

keterkaitan dengan nilai luhur yang perlu di manfaatkan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti halnya pada Tari Lulo 

merupakan kebudayaan masyarakat Suku Tolaki yang eksistensinya sekarang 

sudah menyebar ke segenap daratan Sulawesi Tenggara.  

Tari Lulo yang notabenenya merupakan hasil kebudayaan para leluhur dari 

masyarakat Suku Tolaki yang sekarang dapat dijumpai di mana saja di daerah 

Sulawesi Tenggara ini khususnya disetiap acara pernikahan, sehingga Trai Lulo 

tidak hanya berlaku untuk masyarakat suku Tolaki saja akan tetapi telah bersifat 

umum, hal ini disebabkan karena kebudayaan masyarakat Suku Tolaki dapat 

dengan mudah di pelajari bagi penduduk di Sulawesi Tenggara .  
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Tari Lulo kemudian berkembang dari zaman ke zaman menjadi sebuah 

tradisi sampai sekarang dan bahkan menjadi pilihan utama ketika ada perayaan 

pesta-pesta besar dalam meramaikan acara tersebut, seperti acara pernikahan 

karena kerap kali Tari Lulo ini dijadikan sebagai sarana atau ajang pencarian 

jodoh pula bagi para pemuda dan pemudi. 

Masyarakat Desa Nelombu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka 

Timur merupakan masyarakat yang melestarikan nilai kebudayaan contohnya 

yaitu pada Tari Lulo masyarakat melestarikannya dengan cara melaksanakan Tari 

Lulo ketika ada acara pernikahan, penyambutan tamu, dan acara-acara lokal. Cara 

yang dilakukan juga untuk melestarikan Tari Lulo adalah dengan 

memperkenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya. 

Menurut masyarakat di Desa Nelombu, tradisi dan kebudayaan adalah 

sebuah hal yang patut dihargai keberadaanya dengan cara melestarikan tradisi atau 

kebudayaan tersebut sebagai bentuk peninggalan dari para leluhur terdahulu. 

Tradisi yang baik sangat perlu untuk dikembangkan dalam kehidupan masyarakat 

agar tradisi tersebut tidak punah atau asin bagi generasi yang akan datang. Seperti 

halnya pada Tari Lulo ini, haruslah diperkenalkan pada generasi milenial apalagi 

karena Tari Lulo ini merupakan tari yang banyak mengandung nilai-nilai dan 

makna filosofis. 

Menurut salah satu informan yaitu Ibu Hj. Fatimah sebagai tokoh 

masyarakat di Desa Nelombu beliau mengatakan bahwa: 

“Tari Lulo ini adalah salah satu tari khas dari Sulawesi Tenggara yang 

telah terkenal di kalangan masyarakat Sulawesi dan bahkan ditingkat 

Nasional, sehingga saya pribadi walaupun bersuku Bugis yang tinggal di 

Sulawesi Tenggara namum saya tetap bangga dengan terkenalnya Tari 

Lulo ini sebagai lambang pemersatu bagi masyarakat Suku Tolaki dan 
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bahkan pula bagi masyarakat suku lainnya yang menempati daerah 

Sulawesi Tenggara khususnya”.
16

 

Berdasarkan yang telah dikatakan oleh Ibu Hj. Fatimah maka dapat 

diketahui bahwa beliau sangat bangga dengan terkenalnya Tari Lulo yang 

merupakan lambang pemersatu bagi masyarakat sehingga dengan adanya Tari 

Lulo diharapkan masyarakat saling bersatu dan tidak saling berpecah belah. Selain 

itu, pernyataan dari Ibu Hj. Fatimah tersebut dipertegas pula oleh informan 

lainnya yaitu saudari Andi Batari Sutra Ananda yang mengatakan sebagai berikut: 

“Tari Lulo merupakan sebuah warisan budaya dari pada leluhur di 

Sulawesi Tenggara yang perlu untuk dilestarikan sebagai bentuk dari 

kearifan lokal yang mengandung unsur-unsur nilai kebudayaan yang 

positif dengan melihat setiap gerakannya yang masing-masing memiliki 

makna-makna filosofis. Dalam Tari Lulo ini juga mengandung nilai-nilai 

etika, hal ini dapat dilihat ketika akan dimulainya Tari Lulo tersebut yaitu 

peserta yang akan masuk bergabung dalam lingkaran Tari Lulo tidak boleh 

begitu saja untuk masuk bergabung tanpa permisi atau izin dari peserta 

Lulo lainnya karena hal ini terkesan tidak sopan, sehingga untuk 

bergabung dalam lingkaran Tari Lulo maka sebaiknya terlebih dahulu 

meminta izin kepada peserta lain dan begitu pula jika keluar dari lingkaran 

Lulo maka harus pula meminta izin.”
17

 

Berdasarkan dari perkataan informan di atas maka dapat diketahui bahwa 

Tari Lulo memiliki pula nilai-nilai etika yang perlu untuk diterapkan sebelum 

bergabung dalam lingkaran Tari Lulo dan begitu pula ketika akan keluar dari 

barisan lingkaran Tari Lulo hal ini dilakukan untuk menghindari keributan karena 

terpotongnya lingkaran. Oleh karena itu, seseorang yang akan melakukan Tari 

Lulo tidak boleh menyepelekan etika-etika yang ada dalam Tari Lulo. 

Berdasarkan dari perkataan informan di atas maka dapat diketahui bahwa 

Tari Lulo memiliki pula nilai-nilai etika yang perlu untuk diterapkan sebelum 

                                                           
16Hj. Fatimah (65 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara,  21 September 2021. 
17Andi Batari Sutra Ananda (22 tahun), Anggota Masyarakat, Wawancara, 22 September 

2021. 
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bergabung dalam lingkaran Tari Lulo dan begitu pula ketika akan keluar dari 

barisan lingkaran Tari Lulo, maka harus memperhatikan kode etik dari Tari Lulo,  

hal ini bertujuan untuk menghindari keributan karena terpotongnya lingkaran. 

Oleh karena itu, seseorang yang akan melakukan Tari Lulo tidak boleh 

menyepelekan etika-etika yang ada dalam Tari Lulo. 

Bapak Irwan juga mengutarakan pendapatnya bahwa: 

“Tari Lulo sebagai sarana hiburan dalam lingkungan masyarakat  yang 

mengandung unsur-unsur nilai estetika karena dalam Tari Lulo terdapat 

keindahan dan keunikan di dalamnya, contohnya saja dalam lingkaran Tari 

Lulo yang terlihat indah dengan adanya saling bergenggaman tangan yang 

melambangkan perdamaian.”
18 18

 

Berdasarkan pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Irwan di atas, maka 

dapat diketahui bahwa Tari Lulo memiliki atau mengandung unsur-unsur nilai 

estetika atau keindahan secara kasat mata pada saat melihat lingkaran Tari Lulo. 

Bapak Hasim sebagai salah satu informan juga mengutarakan persepsinya 

tentang Tari Lulo, beliau mengatakan bahwa: 

“Tari Lulo merupakan tradisi peninggalan sejarah dari para leluhur yang 

perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai-nilai positif dan memiliki 

makna dalam setiap gerakannya. Tari Lulo ini perlu untuk sering 

dilakukan dalam sebuah acara untuk menjalin silaturrahim antar sesama 

masyarakat karena menyambung tali silaturrahim sangat dianjurkan dalam 

agama Islam dan bahkan dalam agama lain pun dianjurkan untuk menjalin 

hubungan kekerabatan yang baik dalam menjalani kehidupan. Tari Lulo 

ini memiliki kaitan dengan ayat-ayat Allah swt dalam Q S. Al-Hujurat dan 

surah dan QS. An-Nisa yang membahas tentang manusia diciptakan dalam 

keadaan yang berbeda-beda dari segi suku, bangsa dan jenis kelamin dan 

dalam QS an-NIsa membahas tentang silaturrahim, adapun lafadz dari QS. 

Al-Hujurat/49:13 yaitu: 

                                                           
18Irwan (40 tahun), Kepala Desa Nelombu, Wawancara, 19 September 2021. 
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َ 

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, mahateliti.”
19 

Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan manusia bahwa manusia itu 

diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda dan tidak ada perbedaan derajat di 

mata Allah swt karena yang membedakannya hanyalah dari segi ketakwaan, 

begitupala dalam Tari Lulo yang bergabung melaksanakannya terdapat perbedaan 

dari segi suku, agama, dan status sosial karena Tari Lulo ini telah tersebar luas 

sehingga banyak masyarakat luar yang melaksanakannya (selain suku Tolaki). 

Allah juga berfirman dalam QS. An-Nisa/4:1 yang berbunyi: 

                                   

                          

           

 

 

                                                           
19 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (CV Darus Sunnah) h.262 
20 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (CV Darus Sunnah) h.38 
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Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan 

dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 

yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi 

kamu.
20

 

QS. An-Nisa/4:1 ini berkaitan dengan Tari Lulo karena dalam surah ini 

menyeru umat manusia untuk tetap menyambung tali silaturrahim atau 

kekerabatan/kekeluargaan agar tidak saling bercerai berai, begitupula dalam Tari 

Lulo bertujuan untuk menyambung tali silaturrahim antar masyarakat agar terjalin 

kehidupan sehari-hari yang harmonis dan rukun sehingga terwujud lingkungan 

yang rukun”.
2120

 

Berdasarkan dari pernyataan bapak Hasim di atas, maka dapat diketahui 

persepsi beliau tentang Tari Lulo yang memiliki nilai-nilai positif dalam 

kehidupan sehari-hari dan Tari Lulo ini berkaitan pula dengan firman-firman 

Allah swt dalam al-Qur‟an, seperti halnya yang telah dikatakan oleh bapak Hasim 

bahwa perihal tentang tujuan dari Tari Lulo ini berkaitan dengan QS. Al-

Hujurat/49:13 yang dimana Allah swt menciptakan umat manusia agar saling 

kenal mengenal. 

Manusia pada dasarnya diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda baik 

dari segi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Oleh karena itu diperlukan 

untuk saling kenal mengenal antar satu sama lain, seperti halnya dalam tarian 

Lulo yang mana di dalam pelaksanaan Tari Lulo ini tidak semua peserta Tari Lulo 

                                                           
21Hasim (52 tahun), Tokoh Agama Islam, Wawancara, 18 September 2021. 
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saling kenal mengenal dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ada 

beberapa orang yang baru pertama kali berjumpa, sehingga dengan mengikuti 

lingkaran Tari Lulo ini dapat menjadi ajang saling kenal mengenal diantar pihak 

yang sebelumnya terasa asing karena belum pernah bertemu sebelumnya. 

Berdasarkan dari pernyataan bapak Hasim di atas, beliau juga 

mengutarakan persepsinya bahwa Tari Lulo ini juga berkaitan dengan QS. An-

Nisa:4/1 yang dimana dalam surah tersebut membahas tentang silaturrahim atau 

menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia, silaturrahim yang dimaksud 

disini adalah menjalin hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan tali persaudaraan 

terhadap siapa pun. Begitupula dalam Tari Lulo bertujuan untuk menciptakan 

nuansa silaturrahim yang baik antar peserta Lulo dan bahkan antar masyarakat 

umum sebagai simbol dari Tari Lulo yaitu tari Pemersatu antar masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tari Lulo adalah tarian yang berasal dari Sulawesi Tenggara yaitu pada 

abad ke-15 yang merupakan abad sebelum proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia. Sejarah munculnya Tari Lulo ini, juga memiliki 

pengaruh terhadap sistem mata pencaharian dan sistem kepercayaan lokal 

pada masyarakat Tolaki kuno zaman dahulu. Adapun suku Tolaki kuno 

pada zaman dahulu dikenal sebagai sebuah suku yang menempati wilayah 

dataran dan pegunungan di Sulawesi Tenggara yang menjadukan bertani 

atau bercocok tanam sebagai mata pencaharian utama mereka. 

2. Makna filosofis tradisi Tari Lulo mencerminkan bahwa pada dasarnya 

masyarakat suku Tolaki merupakan masyarakat yang mencintai 

kedamaian, setia kawan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari sehingga terjalin silaturrahim yang baik 

dan harmonis. Makna filosofis ini dapat dilihat dalam gerakan Tari Lulo 

yaitu saling bergandengan tangan, gerakan melangkah bersama dan 

bersuka ria dalam melaksanakan tarian Lulo. Maksud dari gerakan-

gerakan tersebut adalah ketika bergandengan tangan maka diharapkan 

masyarakat menjalin hubungan silaturrahim atau kekerabatan yang 

harmonis, tidak memandang orang lain dari segi suku, agama, ras dan 

antargolongan (SARA). 

3. Persepsi masyarakat Desa Nelombu tentang Tari Lulo yaitu Tari Lulo 

adalah sebuah warisan leluhur yang keberadaannya perlu untuk dihargai 

dengan cara melestarikannya agar tidak punah, karena Tari Lulo 
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merupakan tarian yang banyak memiliki makna-makna positif terutama 

sebagai tarian permersatu bagi masyarakat. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat 

terhadap tradisi Tari Lulo di Desa Nelombu Kecamatan Mowewe 

Kabupaten Kolaka Timur, maka dengan adanya penelitian ini sehingga 

diharapkan agar dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat 

tentang perlunya untuk melestarikan tradisi leluhur agar eksistensinya 

tetap terjaga. 

2. Penelitian ini diharapkan agar menjadi sarana media baca bagi orang lain 

agar memberikan manfaat bagi para pembacanya dan untuk menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya. Semoga dengan adanya penelitian ini 

sehingga masyarakat tetap menjaga kelestarian tradisi mereka.
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DAFTAR INFORMAN 

 

No. Nama Usia Pekerjaan Alamat 

1. Irwan 40 tahun 
Kepala Desa 

Nelombu 

Desa Nelombu 

2. Hasim, S.Sos. M.H 

 

52 tahun Tokoh Agama Islam Desa Nelombu 

3. Rifain, S.Sos 

 

54 tahun Tokoh adat Tolaki Desa Nelombu 

4. H. Fatimah 

 

65 tahun Tokoh masyarakat Desa Nelombu 

5.  Andi Batari Sutra Ananda, 

S.Ag. 

22 tahun Anggota masyarakat Desa Nelombu 
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DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana sejarah singkat munculnya Tari Lulo di Sulawesi Tenggara? 

2. Apa makna filosofis dalam gerakan Tari Lulo? 

3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Tari Lulo? 

4. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan Tari Lulo? 

5. Apakah Tari Lulo masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Nelombu? 

6. Bagaimana gerakan Tari Lulo? 
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