
EKSISTENSI TRADISI ADAT KAHIA’A DALAM KEHIDUPAN SOSIAL 

MASYARAKAT MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih  

Gelar Sarjana (S1) Pada Prodi Sosiologi Agama  

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  

UIN Alauddin Makassar 

 
 

Oleh : 

 

 

NASLIATI 

30400114019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2021 



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   :  Nasliati 

Nim   :  30400114019 

Tempat/Tgl.Lahir :  Mawasangka, 24 februari 1995 

Prodi   :  Sosiologi Agama 

Alamat   :  Samata, Gowa 

Judul           : Eksistensi Tradisi Adat kahia‟a dalam Kehidupan Sosial 

Masyarakat Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar 

adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan: 

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

maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

        

Samata Gowa,          2021 

    

Penyusun, 

 

 

 

 

NASLIATI 

NIM: 30400114019 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ  بسْمِ اِلله الرَّ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-

Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Eksistensi Tradisi Adat Kahia‟a dalam 

Kehidupan Sosial Masyarakat Mawasangka Kabupaten Buton Tengah” ini dengan 

baik. Tak lupa pula kita haturkan salam dan shalawat kepada Nabi besar 

Muhammad Saw yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-qur‟an dan 

sunnah untuk keselamatan ummat di dunia. 

Skripsi ini merupakan salah satu bentuk perjuangan selama penulis 

menuntut ilmu di jurusan sosiologi agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan 

Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini diajukan sebagai 

salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sosial (S.sos) dalam 

Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, UIN 

Alauddin Makassar. 

Penulis menyadari bahwa dari awal hingga akhir menulis skripsi ini, ada 

begitu banyak bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan, motivasi, pikiran, 

tenaga dan doa serta harapan hingga skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu, 

sebagai bentuk dari rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas bantuan yang telah diberikan. 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta yang tiada henti 

melantunkan doa di setiap sujudnya serta dukungan dan motivasi yang tidak 



 

v 
 

bosannya diberikan kepada penulis yaitu, Ayahanda Arif dan Ibunda Basria. 

Terima kasih atas segalanya, persembahan skripsi ini tiada setitik pun sepadan 

dengan perjuangan yang tiada pernah mengeluh membesarkan, mengasuh, 

menyayangi, menasehati, mendidik, dan mendoakan penulis sejak lahir sampai 

sekarang dengan tulus, penuh kasih sayang dan penuh dengan pengorbanan lahir 

dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 

Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis atas dukungan 

dari awal sampai akhir pendidikan penulis. Kemudian ucapan terima kasih kepada 

segenap pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya hingga 

dalam penulisan skripsi penulis ini dapat diselesaikan. Dan ucapan terima kasih 

yang sama penulis sampaikan kepada: 

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam 

negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV dan 

segenap staf yang telah berusaha mengembangkan dan menjadikan 

kampus Universitas Islam negeri Alauddin Makassar, menjadi kampus 

peradaban. 

2. Dr. Muhsin, M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 

Politik, beserta wakil Dekan I, II dan III, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 

Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

3. Dr. Wahyuni, S.Sos, M.Si., sebagai ketua Jurusan Sosiologi Agama dan 

Dr. Asrul Muslim, S.Ag, M.Pd., sebagai sekretaris Jurusan Sosiologi 

Agama, pada fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 



 

vi 
 

4. Dr. Wahyuni, S. Sos, M.Si sebagai pembimbing I dan Drs. Santri Sahar, 

M.Si, sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. 

5. Dr. Abdullah, M. Ag., sebagai penguji I dan Dr. Dewi Anggaraini, S.sos. 

M.Si yang telah memberikan banyak kritikan dan saran kepada penulis 

hingga skripsi ini selesai. 

6. Para Dosen fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 

7. Karyawan dan Staf Akademik fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

8. Bapak dan Ibu yang telah menjadi informan penulis atas kesediaannya 

untuk di wawancarai dan atas data-data yang telah diberikan sehingga 

membantu terselesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Sosiologi Agama angkatan 2014, 

yang bersama-sama menjalani suka maupun duka selama menempuh 

pendidikan di Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan canda, tawa, motivasi 

dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10.  Laode Ismail Djabaru sebagai kakak senior yang banyak membantu 

mengoreksi dan memberi masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan-kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 



 

vii 
 

konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan 

segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap semoga dengan rahmat 

dan izin-Nya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 

 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Samata, 5 Agustus 2021 

Penulis, 

 

 

Nasliati 

30400114019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

DAFTAR ISI 

 

SAMPUL ............................................................................................................ i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................................... ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................................ iii 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL.............................................................................................. x 

PEDOMAN TRANSLITERASI ...................................................................... xi 

ABSTRAK ......................................................................................................... xviii 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .................................................... 7 

C. Rumusan Masalah ................................................................................... 8 

D. Kajian Pustaka ......................................................................................... 8 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................... 11 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ...................................................................... 13 

A. Agama dan Kebudayaan ......................................................................... 13 

B. Ritual ....................................................................................................... 15 

C. Tafsir Budaya .......................................................................................... 20 

D. Interkasi Simbolik ................................................................................... 26 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 31 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian .................................................... 31 

B. Metode Pendekatan ................................................................................. 32 

C. Tekhnik Pemilihan Informan .................................................................. 33 

D. Sumber dan Jenis Data ............................................................................ 35 

E. Tekhnik Pengumpulan Data .................................................................... 35 

F. Instrumen Penelitian................................................................................ 37 

G. Tekhnik Pengolahan Data dan Analisis Data .......................................... 38 

 



 

ix 
 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 40 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ....................................................... 40 

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebudayaan Kahia’a desa Wasilomata 47 

C. Makna Simbolik Dalam Proses Ritual Kahia’a ...................................... 50 

D. Usaha Komponen Masyarakat Mawasangka di Desa Wasilomata Dalam 

Mempertahankan Eksistensi Tradisi Kebudayaan Kahia’a .................... 62 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 64 

A. Kesimpulan ............................................................................................. 64 

B. Implikasi .................................................................................................. 65 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 66 

LAMPIRAN 

DAFTAR INFORMAN 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun ................................................. 41 

Tabel 2. Tingkat kesejahteraan Berdasarkan KK/Jiwa ...................................... 42 

Tabel.3 Jumlah KK menurut Mata Pencaharian  Desa Wasilomata  

 II Tahun 2020 ....................................................................................... 43 

Tabel 4. Pendidikan Berdasarkan Tingkatan ..................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

di lihat pada table berikut:  

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke huruf Latin dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal 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

 ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص
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 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ؼ

 Qaf q Qi ؽ

 Kaf k Ka ؾ

 Lam l El ؿ

 Mim m Em ـ

 Nun n En ف

 Wau w We ك

 Ha h Ha ق

 hamza ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ل

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

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

2. Vocal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasaIndonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ا َ

 ا َ
Kasrah i I 

 Dammah u U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

لْ   َ  Fathah dan ya Ai a dan i 

كْ   َ  Fathah dan wau Au a dan u 

  

Contoh: 

 Kaifa :  ك ي فْ 

 Haula :  ه و ؿْ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan huruf Nama  Huruf dan tanda Nama  

 fathah dan Alif atau ...ا َ | ...ىَ 

yā’ 

Ā a dan garis di atas 

ى  َ  kasrah dan yā Ī i dan garis di atas 

ٯ  َ  dammah dan wau Ū u dan garis diatas 
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4. Tā’marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua, yaitu: tā’marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

tā’marbūṭah  itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ر ك ض ةُْا لآ ط ف اؿْ ْ  : raudah, al-atfal  

دِيػ ن ةُْا ل ف اْضِل ةُْا ْْ ل م  : al-madinah alfadilah 

ةُْْ م  ك  ا لِْ    : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan tanda tasydīd ( ََ)َ َ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ر بػَّن ا

انْ يػْ ن َّ  : najjainā 

 al-haqq : ا لْ  قْ 

 nu“ima : نػُعِّمْ 
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 aduwwun‘ : ع دُكْ 

Jika huruf  ى  ber-tasydīd di akhir kata dan di dahului oleh huruf kasrah 

ى)  َ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Ali (bukan „Alyy atau Aly‟)„ : ع لِيْ 

 Arabi (bukan „Arabyy atau Araby‟) : ع ر بْ 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال  

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

distransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ةُْل زْ لْْ لزَّاْ    :al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

ةُْفْ سْ لْ فْ ل اْْ    :al-falsafah 

دُْلْ بِلْ اْْ    :al-bilādu 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof („) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengan 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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Contoh: 

فْ ك رُْْمُْأْ تْ   : ta’murūna 

عُْوْ لنػَّْاْ   : al-nau’ 

ءْ يْ شْ   : syai’un 

 umirtu : أمُِر تُْ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atai kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

9. Lafz al-zalālah ( الله) 

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh:  

اللِْْنُْي دِْْ  dīnullāh ِْْْباِلل  billāh 

Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contooh  : ِْهُم ْفِ ْر حْ  ةِْالل hum fi raḥmatillāh. 
10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku  (EYD). Huruf 

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 

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal judul referensi 

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallazī bi Bakkata mubāraka 

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiz min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi : Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 
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ABSTRAK 

Nama :  Nasliati 

Nim :  30400114019 

Judul : Eksistensi Tradisi Adat Kahia’a Dalam Kehidupan Sosial 

Masyarakat Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. 

Skripsi ini adalah salah satu kajian ilmiah yang membahas tentang 

Eksistensi Tradisi Adat Kahia’a dalam Kehidupan Sosial Masyarakat 

Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan yaitu pertama, persepsi masyarakat terhadap kebudayaan kahia’a di 

Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, kedua, 

makna simbolik dalam proses ritual kahia’a, serta usaha komponen masyarakat 

Mawasangka di Desa Wasilomata dalam mempertahankan Eksistensi tradisi 

kebudayaan kahia’a. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian 

kualitatif dan jenis penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Wasilomata II 

Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, dengan menggunakan 

pendekatan Sosiologis dan Antropologis. Adapun sumber data informan dalam 

penelitian ini adalah masyarakat, Kepala desa, tokoh agama, tokoh adat dan 

pelaku kahia’a. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, 

observasi, dan studi dokumentasi. Adapun pengolahan data dan analisis data 

dengan cara reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap 

kebudayaan kahia’a di Desa Wasilomata  II Kecamatan Mawasangka Kabupaten 

Buton Tengah ini yaitu sebagai bentuk pembelajaran bagi anak perempuan yang 

diberikan hak kemandirian oleh orang tuanya berupa kebebasan berpendapat 

untuk menentukan masa depannya. Adapun makna simbolik dalam prosesi ritual 

kahia’a, yaitu sebagai proses pembekalan dan pembelajaran untuk bersikap baik 

dan benar kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Serta 

sebagai pengetahuan tentang pernikahan dan cara membina rumah tangga yang 

baik. Adapun usaha komponen masyarakat dalam mempertahankan eksistensi 

tradisi kebudayaan kahia’a ini yaitu dengan memberikan teladan, dan memelihara 

tradisi serta tetap dilaksanakannya tradisi tersebut. 

Tradisi adat kahia’a merupakan tradisi turun temurun masyarakat desa 

wasilomata II, yang mana di zaman sekarang ini masyarakat wasilomata II sendiri 

sebagian besar tidak mengetahui tujuan dan makna diadakannya tradisi adat ini, 

maka dari itu seharusnya, orang tua berperan penting untuk memahami terlebih 

dahulu tujuan dan makna dari tradisi adat tersebut, sehingga dapat memberikan 

pemahaman dan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada anak gadis mereka, 

baik itu sebelum maupun setelah mengikuti proses tradisi adat kahia’a yang mana 

tradisi adat ini juga sangat berpengaruh bagi kehidupan anak tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Zaman yang semakin berkembang dan maju, Indonesia merupakan 

Negara dengan segala keterbukaannya terhadap nilai kebudayaan lain yang datang 

dari modernitas ataupun budaya lokal lainnya. Banyak warisan budaya dalam 

tatanan kehidupan masyarakat yang menjelaskan, kita adalah bangsa besar dengan 

kepribadian yang menjunjung nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. 

Kebudayaan merupakan warisan yang diperoleh dari turun temurun seperti halnya 

upacara, adat istiadat, tarian dan masih banyak lagi yang berkaitan. Kebudayaan 

mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat berbagai macam 

kekuatan harus dihadapi manusia dan masyarakat.
1
 

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dilaksanakan 

oleh masyarakat,
2
 yang memberi manfaat dalam dinamika kehidupannya. Tradisi 

merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi 

tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh 

Muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, 

kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah 

diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek 

tersebut.
3
 

                                                             
1
Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet.II; Jakarta: Kencana Perdana Media 

Group, 2007), hlm.38 
2
 Al-Zarqa’, Ahmad Bin Muhammad, Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyah (Beirut: al-Qalam, 

1988), h. 1208. 
3
 Muhaimin, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj, Suganda 

(Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11. 
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Adat istiadat bukan merupakan sesuatu yang langka bagi masyarakat 

Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa istiadat-

istiadat mengacu pada tata perilaku yang kekal dan bersifat turun temurun dari 

generasi ke generasi sebagai sebuah warisan sehingga kuatintegrasinya dengan 

pola-pola perilaku masyarakat.
4
 

Tidak sedikit adat istiadat dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia 

dan sangat jauh dari nilai-nilai keislaman. Islam yang syariatnya telah sempurna 

berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah 

satunya manusia. Setiap aturan, anjuran, dan perintah tentu saja akan memberi 

dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan akan membawa 

keberuntungan bagi manusia itu sendiri. Salah satu larangan yang akan membawa 

maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek 

moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran islam. Hal tersebut 

sebagaimana yang Allah firmankan dalam QS Al Baqarah/2:170 yang 

menjelasakan bahwa : 

                                       

           

Terjemahnya : 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa 

yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah 

mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak 

mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?" 

 

 

 

 

                                                             
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1988), h. 5-6. 



3 
 

 
 

Dalam QS Al-Maidah/5:104 juga dijelaskan bahwa : 

                                        

                    

Terjemahnya : 

Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang 

diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah 

untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". 

Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun 

nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) 

mendapat petunjuk?.
5
 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang lebih patuh pada 

ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada patuh syariat yang diwahyukan 

oleh Allah didalam al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu 

pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolakan 

bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah. 

Kebiasaan masyarakat adalah mengikuti kebiasaan para leluhurnya meskipun 

mereka tidak terlalu tau asal muasal kebiasaan tersebut atau bertentangan dengan 

agama. Padahal boleh jadi suatu tradisi dimulai oleh seseorang yang tidak 

mendapat petunjuk Allah swt. Hal ini menegaskan bahwa budaya serta tradisi 

harus tetap dilestarikan sesuai syariat agama Islam atau kepercayaan yang 

mayoritas dianut oleh masyarakat tersebut. 

Salah satu tradisi yang diwariskan di Sulawesi Tenggara, yaitu budaya 

kahia’a. Sulawesi tenggara termasuk Provinsi Indonesia yang dihuni oleh 

keragaman identitas mulai dari suku. Uniknya meskipun dalam satu Provinsi, 

                                                             
5
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Bandung: PT Syaamil Cipta 

Media, 2005). 
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Sulawesi Tenggara juga memiliki beragam kebudayan, bahasa lokal dan etnis 

suku yang bertumbuh didalamnya dan memiliki beberapa perbedaan
6
. 

Budaya kahia’a sendiri merupakan tradisi pingitan bagi anak perempuan 

yang berasal dari etnis Buton, yang mana biasa juga disebut dan dikenal sebagai 

posuo sejak zaman dahulu kala. Kahia’a merupakan upacara tradisional khusus 

bagi wanita remaja yang sudah dewasa (telah menstruasi), yang mana 

pelaksanaannya dilakukan di Kabupaten Buton Tengah, Kecamatan Mawasangka, 

Desa Wasilomata dan wajib untuk menjalani tradisi tersebut selama 8 hari 8 

malam atau 4 hari 4 malam tergantung dari kesepakatan antara penyelenggara 

kahia’a dengan tetua adat. 

Upacara adat ini merupakan tugas dan kewajiban orang tua untuk 

mendidik anak perempuan mereka dengan pengetahuan dasar serta memberikan 

hak kemandirian anak gadisnya berupa kebebasan berpendapat dan menentukan 

masa depannya sebelum menjadi perempuan dewasa yang siap berumah tangga. 

Sebagaimana QS. Al-Ahzab ayat 33 : 

                              

                             

  

                                                             
6
Beberapa etnis yang mendiami di wilayah sulawesi tenggara yang diidentifikasi 

berdasarkan perbedaan dan kesamaan penuturan bahasa etnis yaitu Etnis penutur bahasa secara 

garis besar seperti rumpun Pancana, Cia-cia, morenene, dan Pulo,serta bahasa formal Wolio yang 

dipakai sebagai bahasa pemersatu atau bahasa yang digunakan dalam interaksi antara pemerintah 

kesultanan dan masyarakat di zaman kerajaan kesultanan Buton di masa lalu, namun tidak dalam 

bentuk unifikasi (penyatuan) bahasa yang menghilangkan bahasa disetiap rumpun. Sumber : 

Wawancara  (Telephone Interview)Lembaga Adat Kesultanan Buton, Drs. La Ode Djabaru,., M.Si 

(Sapati – Wakil Sultan Buton)pada 14 maret 2019.. Sebagai catatan tambahan ekesistensi 

Lembaga Adat Kesultanan Buton yang ada saat ini hanya sebagai simbol lembaga budaya (tidak 

berfungsi sebagai lembaga pemerintahan sebagaimana di masa lalu/pra-kemerdekaan Indonesia) 
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Terjemahnya : 

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 

bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah 

shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.Sesungguhnya 

Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait 

dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya
7
. 

 

Ayat diatas bermakna bahwa seorang perempuan harus bisa menjaga diri, 

menunaikan shalat, bertingkah laku sewajarnya dan tidak berhias berlebihan agar 

tidak memancing hawa nafsu dari lawan jenisnya. Ayat ini juga berkaitan dengan 

makna kahia’a yang mana melalui upacara tersebut seorang gadis sudah mulai 

menyadari dirinya bahwa ia adalah seorang perempuan dewasa yang sudah dapat 

membedakan pergaulan yang boleh dan tidak boleh dilakukan bagi seorang wanita 

muslim yang sudah dewasa dan juga kahia’a merupakan wadah pendidikan 

seorang gadis remaja untuk tidak melakukan kebebasan seperti halnya sebelum ia 

menjalani kahia’a, seperti kebebasan keluar rumah sesukanya. Setelah ia 

menjalani kahia’a, maka bila ingin keluar rumah harus mendapat izin dari orang 

tua dan harus ada yang menemaninya. 

Seorang gadis yang sudah kahia’a harus mempelajari aturan-aturan adat-

istiadat yang menyangkut semua aspek kehidupan dan mereka diwajibkan untuk 

menyadari keberadaannya sebagai makhluk Allah SWT, serta meningkatkan 

hubungan baik dengan orang tua, seluruh anggota keluarga serumah maupun 

dengan anggota keluarga lainnya. Selain itu harus pandai merendah hati, tidak 

sombong, tidak berdusta dari perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Gadis remaja 

yang sudah berstatus Kalambe (sebutan gadis yang sudah dipingit) mulai 

                                                             
7
Kementrian AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Bandung: PT Syaamil Cipta 

Media, 2005). 
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melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dalam agama Islam serta harus 

dapat mensucikan dirinya, perkataan dan perbuatannya harus sesuai dengan ajaran 

ilmu yang bermanfaat dengan aturan adat-istiadat. 

Budaya kahia’a tidak  hanya terbatas pada proses dan konsep urutan-

urutan pelaksanaannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pemahaman 

dan pendalaman nilai-nilai dari setiap sesi kegiatan dan simbol-simbol yang ada di 

dalamnya. Tradisi kahia’a bertujuan untuk membekali anak perempuan dengan 

nilai-nilai etika, moral dan  spiritual berkaitan dengan statusnya sebagai anak, 

calon ibu, istri, maupun posisinya sebagai bagian dari masyarakat yang telah 

memasuki masa dewasa. 

Budaya kahia’a  yang terus dijalankan oleh masyarakat Wasilomata II 

hingga saat ini, belum mampu menghasilkan pemahaman nilai yang mendalam 

dari peserta kahia’a dalam tiap prosesi yang dilakukan. Dari hasil pengamatan 

awal penulis, ditemukan fakta bahwa para remaja yang sudah di kahia’a hanya 

sebatas melaksanakan ritual namun tidak memahami kandungan filosofi dari 

kegiatan upacara adat kahia’a tersebut. Hal ini berbuah menjadi sebuah 

kekhawatiran bagi kalangan orang tua di Buton Tengah, apalagi terpaan 

transformasi dan globalisasi yang dapat mengubah karakter hidup remaja yang 

perlahan-lahan meninggalkan nilai-nilai moral budayanya. 

Maka sebaiknya masyarakat dan pemerintah Buton Tengah, melakukan 

kerjasama agar budaya kahia’a, tidak mengalami pergeseran dan perubahan. 

Pemerintah juga berperan penting untuk memberikan dan menyediakan wadah 

bagi masyarakat yang tetap mempertahankan budayanya, sehingga demikianlah 
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penulis memutuskan untuk mengambil penelitian dengan judul “Eksistensi Tradisi 

Adat Kahia’a Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Mawasangka Kabupaten 

Buton Tengah”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 

Adapun Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus yaitu, sebagai berikut : 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penulisan agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti dan pembaca tidak mengalami  kekeliruan dalam membaca. 

Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada eksistensi budaya 

simbolik kahia’a yang dipertahankan di Desa Wasilomata II Kecamatan 

Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami 

penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan fokus penelitian : tentang 

bagaimana masyarakat mempertahankan budaya kahia’a dan bagaimana mereka 

memahami kahia’a sehingga terus ada di Desa Wasilomata II, Kecamatan 

Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, kaitannya dengan persinggungan 

kebudayaan dan nilai-nilainya. 

Masyarakat berperan sebagai pelaksana di dalam tradisi adat ini, yang 

mana tradisi ini memiliki pengaruh yang besar, berikut sedikit penjelasan yang 

terkait dengan kahia’a : 

a. Tradisi adat Kahia’a (pingit) adalah salah satu adat yang melibatkan gadis 

remaja yang sudah mengalami akil baliq, dimana para gadis ini dikumpul 
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dalam satu ruangan khusus yang disebut sebagai suo, tambi atau kaumpu 

dan tak bisa terlihat oleh orang luar. 

b. Dalam pelaksanaan Kahia’a terdapat pembinaan-pembinaan mental berupa 

pemberian petuah-petuah berdasarkan adat, Kahia’a juga merupakan 

wadah pendidikan seorang gadis remaja untuk tidak melakukan kebebasan 

seperti halnya sebelum dia menjalani Kahia’a. 

c. Pengaruh Terhadap Masyarakat adalah terjalinnya suatu hubungan 

kekerabatan yang erat antar masyarakat desa yang satu dengan masyarakat 

desa lainnya. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Kebudayaan Kahia’a di Desa 

Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah? 

2. Bagaimana makna simbolik dalam proses ritual Kahia’a ? 

3. Bagaimana usaha komponen Masyarakat Mawasangka di Desa 

Wasilomata Dalam mempertahankan eksistensi tradisi kebudayaan 

Kahia’a ? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah membaca dan menyimak serta mempelajari beberapa referensi 

yang berhubungan dengan skripsi ini, maka peneliti mengambil contoh penelitian 

yang akan menjadi rujukan utama sebagai bahan rujukan penelitian terdahulu. 

Suriata dengan judul “Analisis Nilai-Nilai Budaya Karia dan 

Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling” kesimpulan dari 

penelitian beliau yaitu : 

a. Analisis nilai-nilai budaya karia dapat dijabarkan kedalam delapan prosesi 

diantaranya yaitu kafoluku mengandung nilai pengenalan diri, kabhansule 
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nilai pemahaman peran, kalempagi nilai pemahaman peran, katandano wite 

nilai kerendahan hati dan amanah dan linda nilai aktualisasi diri. 

b. Implikasi nilai-nilai budaya karia dalam layanan bimbingan dan konseling 

yaitu pada bimbingan keluarga dan dalam penelitian ini diuraikan dalam 

bentuk sebuah layanan dasar bimbingan dan konseling berbasis budaya karia
8
. 

Terdapat persamaan dalam penelitian Suriata dan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu: Anak perempuan diharapkan agar selalu menjaga  

kesucian, tetap berkonsentrasi dengan  tugas-tugas, biasanya dalam hal membantu 

suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, menghargai sesama, diwajibkan 

bersolek agar tampak cantik di hadapan suaminya,  berserah diri kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, taat kepada kedua orang tua, bergairah dalam mengarungi hidup, 

bergairah dan senang dalam menjalani hari-harinya, pada masa yang akan datang, 

tidak berserah diri pada ramalan-ramalan. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Suriata adalah 

meskipun sama-sama menulis tentang pingitan, dari segi lokasi tempat penelitian 

tentu berbeda. Suriata di Kabupaten Muna, sedangkan fokus penelitian peneliti di 

Desa Wasilomata II, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. 

Terdapat perbedaan dari segi  bahasa di daerah setempat, yaitu di masyarakat 

Muna disebut karia, sedangkan di masyarakat Buton disebut kahia’a, kaombo 

atau posuo yang artinya pingitan. 

Nuriman  (2011)  dalam  tesisnya  berjudul  “Pola  Pengasuhan  Anak 

Perempuan dalam Upacara Karia pada Etnik Muna serta Model Pelestariannya” di 

Universitas  Pendidikan  Indonesia,  Bandung.  Nuriman  mendeskripsikan  

prosesi pelaksanaan  upacara  karia,  yang  dibagi  menjadi  tiga  tahap,  yakni: 

                                                             
8
 Suriata, Analisis Nilai-Nilai Budaya Karia dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan 

dan Konseling(Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2013), h. 110 
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a. Tahap persiapan,  panitia  menyiapkan  segala  kebutuhan  yang  akan  

dipakai  pada  saat pelaksanaan  upacara. 

b. Tahap  pelaksanaan,  yang  terdiri  atas  dua  belas  prosesi, yakni  

kafoluku,  kaghombo,  kaalano  patirangka,  kabhansule,  kaalano  oe, 

kabhalengka,  kabhindu,  kafosampu,  katanda  wite,  tari  linda,  

kabhasano  dhoa salama,  dan  kahapui. 

c. Tahap  akhir  upacara  karia  dilakukan  kafolantono bhansa/kaghorono 

bhansa di sumgai pengambilan air kagombo. 

 

Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada pola pengasuhan anak 

perempuan sedangkan peneliti lebih fokus pada eksistensi budaya simbolik 

kahia’a yang dipertahankan di Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka 

Kabupaten Buton Tengah. 

La Ode Safulin, Rustam Awat, dan Aris Mahmud (2009) tentang 

“Akhlak  dan Budaya Buton” sebagai referensi. Dalam buku tersebut  banyak 

disinggung tentang kebudayaan kebudayaan Buton yang berlaku pada masyarakat 

Buton. Tulisan La Ode Safulin, Rustam Awat, dan Aris Mahmud memiliki  

persamaan  dan  perbedaan  dengan penelitian yang dilakukan peneliti. 

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji upacara pingitan yang terjadi 

pada anak perempuan, yaitu suatu prosesi menuju peralihan status perempuan dari 

gadis remaja (kabu-bua) ke dewasa (kalambe). Dalam ritual tersebut didapatkan 

nasihat-nasihat, pembinaan fisik dan mental sebagai persiapan memasuki 

kehidupan berumah tangga. Perbedaannya adalah tulisan La Ode Safulin, Rustam 

Awat dan Aris Mahmud, tulisan lebih fokus pada pingitan di daerah Wolio yang 

notabene bekas Kesultanan Buton. Di Wolio pingitan lebih dikenal dengan posuo, 
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sedangkan  peneliti  mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Mawasangka 

dengan permasalahan  penelitian tentang tradisi adat kaombo dalam perspektif 

islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat yang ada di Mawasangka.
9
 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti adalah : 

a. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap Kebudayaan Kahia’a 

di Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton 

Tengah. 

b. Untuk mengetahui Masyarakat Mawasangka di Desa Wasilomata II 

Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Dalam 

mempertahankan eksistensi tradisi kebudayaan Kahia’a. 

c. Untuk mengetahui makna simbolik dalam proses ritual Kahia’a di 

Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton 

Tengah.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pembaca 

mengenai eksistensi tradisi adat kahia’a dalam kehidupan sosial 

masyarakat di Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka 

Kabupaten Buton Tengah. 

b. Kegunan Teoritis, menambah pengalaman dan perkembangan ilmu 

tentang pentingnya budaya kahia’a. dan juga member informasi 

                                                             
9
 Tulisan Hasni Hasan, Keterpinggiran Ritual Kaombo Pada Masyarakat Buton 

Kecamatan Kecamatan Mawasangka Provinsi Sulawesi Tenggara ( Denpasar : Universitas 

Udayana, 2015), h. 15 dan 19. 
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tentang eksistensi tradisi adat kahia’a di Desa Wasilomata II 

Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. 

c. Kegunaan Praktis, bermanfaat dan berguna sebagai sumbangan bagi 

pengenalan tentantang budaya lokal yang ada di Indonesia pada 

umumnya, di Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten 

Buton Tengah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Agama dan Kebudayaan 

Agama adalah ikatan yang harus dipegang dan dipenuhi manusia. Ikatan 

adalah kekuasaan yang lebih tinggi dari pada manusia yang tidak dapat ditangkap 

keduanya, namun mampu mewarnai kehidupan.
1
 Agama adalah suatu wadah yang 

menggabungkan seseorang mengenai keyakinan yang sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Pada dasarnya agama berperan sebgaai pedoman hidup bagi 

manusia yang akan mengantarnya kejalan keselamatan didunia dan kahirat kelak. 

Menurut Harun Nasution– dalam pengertian semantik (kata) –agama 

berdasarkan asal kata, yaitu al-din, religi (relege, religare) dan agama. Dalam 

bahasa semit al-Din, berarti undangan atau hukum. Dalam bahasa Arab, agama 

(ad-din) artinya hukum, ikatan, dan peraturan. Secara sosiologis menurut Robert 

H. Thoules, fakta sosiologis bahwa agama berpusat pada Tuhan atau Dewa-dewa 

sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan (keyakinan tentang dunia lain), dan 

sistem nilai keyakinan yang mengatur perilaku terhadap kehidupan dunia untuk 

tujuan-tujuan yang sering kali dilekatkan pada hal-hal diluar batasan makna 

lingkungan fisik.
2
 

Kebudayaan berasal dari bahasa sansakerta Buddhayah, bentuk jamak dari 

buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Demikian kebudayaan itu dapat diartikan 

                                                             
1
 Indo Santalia, Psikologi Agama (Cet.I Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

Rumah Buku Cara Baca, 2016), h.2 
2
Santalia, Indo Psikologi Agama, h.2. 



14 
 

 

“Hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal”. Kebudayaan adalah suatu 

komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. 

Secara sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam 

bahasa inggrisnya disebut ways of life.
3
 Kebudayaan merupakan suatu adat 

istiadat atau kebiasaan yang dilakukan mulai dari nenek moyang hingga saat ini 

yang masih dilaksanakan. Kebudayaan setiap daerah memiliki ciri khas masing-

masing dan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat. 

Menurut Koentjaraningrat berpendapat bahwa “kebudayaan” berasal dari 

kata sansekerta buddhayah– bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal 

–  sehingga dapat diartikan sebagai keterkatian dengan budi dan akal, ada juga 

yang berpendapat daya dari budi atau kekuatan dari akal.
4
 Jadi kebudayaan adalah 

suatu tradisi atau ritual-ritual yang dahulunya berupa gagasan kemudia 

diimplementasikan sehingga mulai dahulu hingga sekarang masih tetap 

dilaksanakan dalam masyarakat. Unsur kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu 

pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai, norma peraturan dan sebagainya, 

kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah 

komunitas masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia.
5
 

Sementara menurut Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi 

merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. 

Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau 

                                                             
3
Abdulsyani, Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 

h.45. 
4
 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993), h.9. 
5
Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, h.5. 
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kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam 

sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan 

masyarakat.
6
 

Sedangkan menurut E.B. Taylor Budaya mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasan-

kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai warga masyarakat.
7
 

Hubungan kebudayaan dan agama tidak saling merusak, keduanya justru 

saling mendukung dan mempengaruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa 

“manusia yang beragama pasti berbudaya tetapi manusia yang berbudaya belum 

tentu beragama. Jadi agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah 

bertentangan karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tapi berkembang 

terus mengikuti perkembangan zaman. Demikian pula agama, selalu bisa 

berkembang di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. 

B. Ritual 

1. Pengertian Ritual 

Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk 

tujuan simbolis, ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau tradisi dari 

suatu komunitas tertentu. Upacara Keagamaan atau ritual keagamaan adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan dengan tata cara 

tertentu. Menurut ilmu Sosiologi, arti ritual adalah aturan-aturan tertentu yang 

                                                             
6
 Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar (Bogor: GHalia 

Indonesia, 2006), h.21. 
7
Abdulsyani, Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan, h.48. 
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digunakan dalam pelaksanaan agama yang melambangkan ajaran dan yang 

mengingatkan manusia pada ajaran tersebut. 

Sedangkan berdasarkan ilmu Antropologi agama, ritual dapat diartikan 

sebagai perilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu 

secara berkala, bukan sekedar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan 

menunjuk pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap 

kekuasaan atau kekuatan-kekuatan mistis.
8
 Upacara ritual atau ceremony adalah 

sistem atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku 

dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang 

biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Ritual adalah suatu teknik atau cara yang membuat suatu adat kebiasaan 

menjadi suci (sanctify the custom). Ritual menciptakan dan memelihara mitos, 

adat sosial, dan agama. Ritual bisa bersifat pribadi ataupun berkelompok. 

Wujudnya bisa berupa tarian, drama, doa dan sebagainya. Ritual pertamanya 

bersifat sosial kemudian bersifat ekonomis lalu berkembang menjadi tata cara suci 

agama. Salah satu contoh ritual yang paling kuno adalah ziarah yang kemudian 

berkembang menjadi upacara penyucian, pembersihandan upacara inisiasi 

(misalnya; masuk menjadi anggota, hamil 7 bulan, masuk akil baligh) kemudian 

bentuk lebih modern adalah doa, bacaan bersahutan, dan sebagainya.
9
 

Tampak bahwa teori sekuralisme Barat adalah menekan sedikit mungkin 

kegiatan yang dinamakan ritual atau keagamaan, kalau tidak dapat dihilangkan 

                                                             
8
 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan. 2010). 

9
Fitri Ningsi, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ritual Assaukang Di Desa 

Buluttana Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan (Tinjauan Sosiologi 

Agama), (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), h. 25. 
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sama sekali karena agama dipandang sebagai faktor yang menjebloskan 

masyarakat ke dalam kemunduran. Teori agama, khususnya islam, bahwa 

meritualkan atau mengibadatkan aktivitas sehari-hari akan meningkatkan mutu 

dan kualitas kerja sesuai dengan prosedur serta tata cara yang telah ditetapkan, 

apalagi kalau ditambah dengan aspek keyakinan dan mistisisme, tentu mutunya 

akan meningkat dan hasil maksimal akan didapatkan. 

Menurut W. Robertson Smith, seorang ahli teologi, ahli ilmu pasti, dan 

ahli bahasa dan kesusastraan Semit tentang Upacara Bersaji mengemukakan tiga 

gagasan penting yaitu : Gagasan yang pertama mengenai soal bahwa di samping 

sistem keyakinan dan doktrin, sistem upacara juga merupakan suatu perwujudan 

dari religi atau agama yang memerlukan studi dan analisis yang khusus. Hal yang 

menarik perhatian Robertson Smith adalah bahwa dalam banyak agama 

upacaranya itu tetap, tetapi latar belakang, keyakinan, maksud atau doktrin 

berubah. 

Gagasan yang kedua adalah bahwa upacara religi atau agama, yang 

biasanya dilaksanakan oleh banyak warga masyarakat pemeluk religi atau agama 

yang bersangkutan bersama-sama mempunyai fungsi sosial untuk 

mengintensifkan solidaritas  masyarakat. Para pemeluk suatu religi atau agama 

memang ada yang menjalankan kewajiban mereka untuk melakukan upacara itu 

dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak sedikit pula yang hanya melakukannya 

setengah-setengah saja. Motivasi mereka tidak terutama untuk berbakti kepada 

dewa atau Tuhannya, atau untuk mengalami kepuasan keagamaan secara pribadi, 
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tetapi juga karena mereka menganggap bahwa melakukan upacara adalah suatu 

kewajiban sosial. 

Gagasan yang ketiga adalah teori mengenai fungsi upacara bersaji. Pada 

pokoknya upacara seperti itu, di mana manusia menyajikan sebagian dari seekor 

binatang, terutama darahnya, kepada dewa, kemudian, memakan sendiri sisa 

daging dan darahnya, oleh Robertson Smith juga dianggap sebagai suatu aktivitas 

untuk mendorong rasa solidaritas dengan dewa atau para dewa. Dalam hal itu 

dewa atau para dewa di pandang juga sebagai warga komunitas, walaupun sebagai 

warga yang istimewa. Itulah sebabnya dalam contoh-contoh etnografi (terutama 

dari suku-suku bangsa Arab) yang diajukannya sebagai ilustrasi dari gagasannya, 

Robertson Smith menggambarkan upacara bersaji sebagai suatu upacara yang 

gembira meriah tetapi juga keramat, dan tidak sebagai upacara yang khidmad dan 

keramat.
10

 

Menurut Van Gennep dalam Dhavomony (1995:176-177) menjelaskan 

bahwa ritual-ritual yang berhubungan dengan perpindahan orang-orang dan 

kelompok-kelompok dalam wilayah dan perpindahan menuju status baru, 

misalnya karena kehamilan dan kelahiran, pada waktu inisiasi, masa pertunangan 

dan perkawinan, dan dalam upacara-upacara pemakaman, juga dalam ritual-ritual 

dalam peralihan musim dan fase-fase bulan, masa-masa tanam buah pertama serta 

panen, saat pentahbisan dan pelantikan, semuanya itu menyajikan tatanan yang 

sama. Pertama ada pemisahan dari keadaan yang lama atau situasi sosial 
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Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi I (Jakarta: Universitas Indonesia/UI-Press, 

2007), h. 67-68.
 



19 
 

 

sebelumnya, kemudian suatu masa „marginal‟ dan akhirnya tahap „penyatuan‟ 

kepada kondisi yang baru atau penyatuan kembali dengan kondisi yang lama.
11

 

Van Gennep juga mengemukakan bahwa, semua kebudayaan memiliki 

suatu kelompok ritual yang memperingati masa peralihan individu dari suatu 

status sosial ke status sosial yang lain. Dalam setiap ritual penerimaan ada tiga 

tahap : perpisahan, peralihan, dan penggabungan. Pada tahap pemisahan, individu 

dipisahkan dari suatu tempat atau kelompok atau status; dalam tahap peralihan, ia 

disucikan dan menjadi subjek dari prosedur-prosedur perubahan; sedangkan pada 

masa penggabungan ia secara resmi di tempatkan ke pada suatu tempat, kelompok 

atau status baru.
12

 

2. Macam-macam Ritual 

Susanne Langer menunjukkan bahwa ritual merupakan ungkapan yang 

bersifat logis daripada hanya bersifat psikologis. Ritual memperlihatkan tatanan 

atas simbol-simbol yang diobyekkan. Simbol-simbol ini mengungkapkan perilaku 

dan persamaan serta membentuk disposisi pribadi dari para pemuja yang 

mengikuti modelnya masing-masing. Menurutnya, ritual dapat dibedakan dalam 

empat macam: 

a. Tindakan magi, yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang 

bekerja karena daya-daya mistis. 

                                                             
11

 Victor Julianto,Simanullang, Analisis Perbandingan Konsep Daur Hidup Pada 

Masyarakat Jepang dan Batak Toba, Jurnal Student Papers (Japanese Language), (Sumatera 

Utara: 2013), h. 22. 
12

 Victor Julianto,Simanullang, Analisis Perbandingan Konsep Daur Hidup Pada 

Masyarakat Jepang dan Batak Toba, Jurnal Student Papers (Japanese Language), (Sumatera 

Utara: 2013), h. 23. 
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b. Tindakan religius, kultus para leluhur, juga bekerja dengan cara yang 

pertama. 

c. Ritual konstitutif, yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial 

dengan merujuk pada pengertian-pengertian mistis, dengan cara ini 

upacara-upacara kehidupan menjadi khas. 

d. Ritual faktitif, yang meningkatkan produktifitas atau kekuatan, atau 

pemurnian dan perlindungan, atau dengan cara lain meningkatkan 

kesejahteraan materi suatu kelompok.
13

 

Upacara ritual juga tidak ada tanpa dilakukan oleh banyak atau beberapa 

orang. Tarian mistik dalam rangka pemujaan kepada ruh nenek moyang, dalam 

rangka memuja hewan totem, atau dalam rangka mengusir ruh jahat pada 

masyarakat primitif dilakukan oleh banyak orang. Keterlibatan banyak orang 

dalam suatu upacara tertentu adalah ciri khas upacara keagamaan atau berbagai 

aliran kepercayaan. Peraturan, norma, hukum dalam suatu masyarakat dan 

komunitas tertentu, atau pemersatu di kalangan masyarakat dan komunitas yang 

bersangkutan.
14

 

C. Tafsir Budaya 

Clifford Geertz, dalam bukunya yang telah diterjemahkan berjudul Tafsir 

Kebudayaan, secara garis besar membahas tentang pengalamannya sebagai 

seorang antroplog dalam melakukan sebuah penilitian antropologis. Buku ini 
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 Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman 

Kepercayan, Keyakinan, dan Agama), h. 52. 
14

 Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi 

Agama, h. 105. 
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dibuka dengan argumen Geertz tentang kebudayaan. Menurut Geertz, dengan 

melakukan kritik atas beberapa teori budaya (E.B. Tylor dan Clyde Kluckhohn), 

Kebudayaan bukan lah suatu hal yang dapat ditarik hukum umumnya. Pendekatan 

atas Kebudayaan harus dilakukan secara interpretatif, sehingga maknanya dapat 

dipahami.Dalam tulisannya pada bab pertama buku ini, Geertz meminjam 

argumentasi Max Weber, “...bahwa manusia adalah seekor binatang yang 

bergantung dalam jaringan-jaringan makna yang ditenunnya sendiri,...” (p.5). 

Antropologi, menurut rumusan Geertz berusaha untuk menafsirkan simbol-simbol 

yang muncul dalam perilaku keseharian yang dipraktekan oleh kelompok 

masyarakat tertentu dalam lingkungan dan konteks historis tertentu.
15

 

Kekuatan simbol sendiri mampu menggiring siapapun untuk mempercayai, 

mengakui, melestarikan atau mengubah, persepsi hingga tingkah laku orang 

dalam bersentuhan dengan realitas. Daya magis simbol tidak hanya terletak pada 

kemampuannya merepresentasikan kenyataan, tetapi realitas juga di 

representasikan lewat penggunaan logika simbol.
16

 Jadi dapat diketahui bahwa 

simbol merupakan sesuatu benda bagian dari sebuah ritual dan simbol yang 

menggambarkan sakral dan profan.Suatu benda atau simbol yang biasa kita temui 

sebagai benda tidak memiliki arti penting merupakan hal-hal yang profan. Akan 

tetapi benda yang menurut kita biasa dan yang profan tersebut dalam pandangan 

orang lain bisa berubah menjadi yang sakral. Maka peralihan dari profan menjadi 

sakral disebut dengan hierofani. 
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Mercia Eliade berpendapat bahwa manusia mampu menghayati 

kesakralan benda maupun tempat suci. Hal ini merupakan kegiatan keagamaan 

yang disengaja, supranatural, penting dan realita yang agung. Sikap menyadari 

adanya kesakralan sesuatu merupakan sistem keagamaan yang teratur dan 

sempurna. Sesuatu yang bersifat sakral harus disembah, dipuja, dan dihormati 

serta diperlakukan dengan cara upacara tertentu.
17

 

Dari teori yang dipaparkan oleh Mercia diatas, dapat diketahui bahwa 

suatu benda mempunyai dua sudut pandang. Maksudnya adalah misalnya patung, 

disatu sisi suatu patung tersebut merupakan patung biasa. Namun, disatu sisi 

patung tersebut bisa menjadi patung yang diagung-agungkan karena patung 

tersebut diyakini mempunyai kekuatan ghaib. Pandangan-pandangan kepada suatu 

bendayang profan dan yang sakral merupakan suatu pandangan yang dapat dilihat 

tergantung dari sudut pandang orang yang meyakini benda tersebut.
18

 

Sehubungan dengan Tafsir Budaya yang dikemukakan oleh  Victor 

Turner tentang antropologi simbolik yang lahir di Glasgow, Scotlandia tahun 

1920 dan meninggal dunia pada tahun 1983, mewakili arus utama antropologi 

sosial di Inggris. Turner adalah ahli antropolgi sosial, namun dalam perjalanan 

karirnya ia tertarik untuk mempelajari fenomena religius pada masyarakat suku 

dan masyarakat modern dalam dimensi sosial kultural. Teori simboliknya 
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Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 84-85. 
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Ernawati Purwaningsih, Judul Air, Makna, dan Fungsi dan Tradisi, Jantra Vol. II No. 
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dibangun setelah ia melakukan studi etnografi pada orang Ndembu Zambia di 

Afrika selama empat tahun, yaitu pada tahun 1950-1954.  
19

 

Victor Turner mengelompokkan antropoogi simbolik menjadi dua, yaitu:  

1. Kelompok yang memusatkan perhatian pada sistem abstrak yang meliputi 

ahli linguistik, strukturalis, dan antropolog kognitif (mereka memusatkan 

perhatian pada analisis formal dan kurang memperhatikan isi ketimbang metode 

dan logika). 

2. Kelompok yang memusatkan perhatian pada simbol dan kelompok 

dinamika sosial, yang meliputi antropolog semiotik dan simbolik, sosiolinguistik, 

fokloris, dan kritikus sastra (mereka memperpadukan analisis formal dengan isi, 

dan persepsi dan makna dengan tindakan sosial).
20

 

Menurut Victor Turner, ketika ia melakukan kajian ritual (upacara 

keagamaan) di masyarakat Ndembu di Afrika. Turner melihat bahwa ritual adalah 

simbol yang dipakai oleh masyarakat Ndembu untuk menyampaikan konsep 

kebersamaan. Ritual bagi masyarakat Ndembu berfungsi sebagai tempat 

mentransendensikan konflik keseharian kepada nilai-nilai spiritual agama.
21

 

Dikutip dari tulisan Victor Turner dalam buku The Forest Of Symbols: 

Aspects Of Ndembu Ritual : 
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Victor W. Turner melakukan penelitian mengenai struktur semantik
22

 dan 

makna sifat dari sebuah simbol yang ditemukan di Ndembu, Afrika.Setiap ritual 

yang dilaksanakan memiliki kolaborasi nilai simbol, dimana simbol adalah unit 

terkecil dari sebuah struktur tertentu, khususnya dalam ritual di Ndembu.Salah 

satunya mengenai pemaknaan istilah Chinjikijilu dari Ku-jikijila, artinya “untuk 

merintis jejak,” tanda yang mereka jadikan sebagai simbol adalah memotong 

tanda pada pohon dengan kapak seseorang atau dengan melanggar dan lentur 

cabang untuk melayani sebagai pemandu kembali dari semak-semak tidak dikenal 

ke jalur dikenal.
23

 

Mereka juga menggunakan simbol-simbol tertentu seperti nyala api 

dalam hutan ketika berburu, berarti agar dapat diketahui. Makna Ndembu adalah 

berburu dan mencontohkan nilai ritual tinggi yang masih melekat. Ada juga istilah 

Ku Solola, berarti “untuk membuat terlihat” atau “untuk mengungkapkan,” 

mereka mengasosiasikan istilah ini dengan aspek pengejaran. Simbol yang 

ditemukan di Ndembu bahwa ritual mereka merupakan kata kerja yang sering 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, fungsi kuil yang didirikan untuk  

ritual mendamaikan roh kerabat almarhum pemburu dalam bentuk cabang dari 

pohonMusoli, pohon ini buahnya dihargai oleh hewan buruan untuk menjerat 

dengan pancingan makanan dan kemudian terjebak dan membuat permainan 

terlihat. Pohon musoli juga digunakan sebagai obat (Yitumbu) dengan ritual 

mereka untuk membuat perempuan mandul menjadi berbuah, hasilnya membuat 

anak terlihat.Hal ini sangat fenomenal mereka selalu melakukan ritual di setiap 

aktifitas untuk memenuhi kebutuhan baik rohani maupun jasmani.
24

 

Edward Tylor, perintis antropologi abad ke-19, berpendapat bahwa 

simbol merupakan kekuatan penggunaan kata-kata sebagai tanda untuk 

mengekspresikan pemikiran, yang dengan ekspresi itu bunyi tidak secara langsung 

menghubungkannya, sebenarnya sebagai simbol-simbol arbitrer, adalah tingkat 

kemampuan khusus manusia yang tertinggi dalam bahasa, yang kehadirannya 

mengikat bersama semua ras manusia dalam kesatuan mental yang substansial. 
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Ernest Cassier berpendapat bahwa tanpa suatu kompleks simbol, pikiran 

rasional tidak akan mungkin terjadi. Manusia memiliki kemampuan untuk 

mengisolasi hubungan-hubungan dan mengembangkannya dalam makna abstrak. 

Cassier menunjuk geometrik sebagai suatu contoh klasik. Geometrik secara 

konseptual berkaitan dengan hubungan-hubungan spesial yang ekspresinya adalah 

bahasa simbolik dan suatu bentuk representasi.
25

 

Namun, sistem abstrak ini bisa diterapkan untuk membangun masalah-

masalah. Cassier mengekspresikan hakikat simbolik pengalaman manusia sebagai 

berikut: “manusia tidak lagi hidup semata-mata dalam semesta fisik, manusia 

hidup dalam semesta simbolik. Bahasa, mite, seni, dan agama adalah bagian-

bagian dari semesta ini. Bagian-bagian dari semesta itu bagaikan aneka ragam 

benang yang terjalin membangun anyaman jaring-jaring simbolik. Semua 

kemajuan manusia dalam pemikiran dan pengalaman memperhalus dan 

memperkuat jaring-jaring ini.
26

 

Dari semua teori yang di kemukakan oleh tokoh-tokoh diatas, Geertz 

secara jelas mendefinisikan bahwa budaya adalah suatu sistem makna dan simbol 

yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan 

dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian, suatu pola makna 

yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik 

melalui sarana komunikasi, mengabdikan, dan pengetahuan, karena kebudayaan 
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merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan 

diinterpretasikan.
27

 

D. Interaksi Simbolik 

Menurut kamus komunikasi (Effendy. 1989: 184) definisi interaksi adalah 

proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara 

anggota-anggota masyarakat, dan definisi simbolik (Effendy. 1989: 352) adalah 

bersifat melambangkan sesuatu. Simbolik berasal dari bahasa Latin 

“Symbolic(us)” dan bahasa Yunani “symbolicos”. (Susanne K. Langer dalam 

Mulyana. 2008: 92), dimana salah satu kebutuhan pokok manusia adalah 

kebutuhan simbolisasi atau pengunaan lambang, dimana manusia adalah satu-

satunya hewan yang menggunakan lambang.
28

 

Konsep teori interaksi simbolik ini di perkenalkan oleh Herbert Blumer 

sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide ini sebenarnya sudah lebih 

dahulu dikemukakan George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh 

blumer guna mencapai tujuan tertentu. Teori  ini memiliki ide yang baik, tetapi 

tidak terlalu dalam dan spesifik sebagaimana diajukan G.H.Mead. Interaksi 

simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan 

masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri 

manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.
29

 

                                                             
27

 Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel Press,      2011), h.154 
28

 Oki Cahyo Nugroho, Judul Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Budaya, Jurnal 

Aristo Vol. 3 No 1 (Ponorogo : 2015), h. 4. 
29

 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2002), 67-70. 
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Skema sekuensi yang disusun Herbert Mead dalam Psikologi Sosial 

melalui tiga pokok utama yaitu : Tindakan, Gestur, dan Mind, Self, and Society. 

Dalam telaah bukunya yang berjudul Mind, self, And Society. Mead menyatakan 

bahwa bukan “pikiran” yang pertama kali muncul kemudian diikuti oleh 

masyarakat, akan tetapi sebaliknya bahwa masyarakat yang terlebih dahulu 

muncul lalu diikuti berbagai macam pikiran. Berikut penjelasan dari Mind, self, 

And Society yang berkaitan langsung dengan interaksi simbolik. 

a. Pikiran (Mind) 

Mind adalah tindakan yang menggunakan simbol-simbol dan mengarahkan 

simbol-simbol tersebut menuju “self”. Memiliki kesamaan dengan elemen yang 

dijelaskan sebelumnya, bahwa mind bersifat sosial. ia hidup di luar individu, 

tetapi juga dimasukkan individu dalam dirinya. Dengan “mind” simbol-simbol 

yang beragam dapat dimanipulasi. Mind menurut Mead menjadi sebuah fenomena 

sosial disebabkan berkembang dalam proses sosial dan menjadi bagian dari proses 

tersebut. 

Maka menurut pandangan Mind  dimengerti secara fungsional daripada 

secara substantif. Makna pragmatik yang diutarakan oleh Mead mengenai 

“pikiran” adalah proses berfikir yang diarahkan untuk menyelesaikan 

permasalahan. Menurut Mead, keduniaan dan kehidupan merupakan kenyataan 

yang sarat dengan masalah dan kegunaan mind untuk memecahkan masalah dan 

menjalankan setiap orang bekerja dengan efektif pada keduniaan ini. 
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b. Diri (Self) 

Konsep “self” menurut Mead adalah kemampuan seseorang menjadikan 

dirinya sendirinya sebagai objek sekaligus subjek yang berjalan.Maka terdapat 

retorika dari pembahasan ini yang disimpulkan menjadi “aku sebagai subjek dan 

aku sebagai objek”. Konseptualisasi diri yang dipersepsikan Mead yakni “diri” 

yang mengalami proses sosial atau sesama manusia yang mengalami proses 

komunikatif. Bagi Mead, sangat rumit membayangkan “diri” lalu mendapatkan 

kesadaran di suatu ruang temporal dan spasial tanpa pengalaman sosial (social 

experiences). 

Mead menyatakan terdapat dialektika antara “diri” dengan keadaan fisik 

seperti tubuh yang memberi pengertian bahwa tubuh bukanlah “diri” dan menjadi 

“diri” ketika pikiran telah berkembang. Maka posisi sebaliknya, rekleksivitas 

menjadi landasan bagi perkembangan pikiran kemudian mustahil memisahkan 

antara “diri” dengan “pikiran”. Perihal ini disebabkan “diri” dengan “pikiran” 

merupakan proses mental. 

Inti teori Mead yang berbicara mengenai Mind, Self, and Society pada 

esensinya adalah membahas pada bentuk interaksi antar individu yang melibatkan 

berbagai bentuk simbolisasi yang melekat pada proses interaksi tersebut. 

c. Masyarakat 

Mead percaya bahwa masyarakat menempati posisi sentral dalam kajian 

mind, self and society-nya namun kendati demikian Mead tidak banyak membahas 

masyarakat secara ekspilit. Masyarakat menurut Mead adalah proses sosial terus 

menerus yang mendahului “mind” dan “self”. Masyarakat merepresentasikan 
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serangkaian responsi terorganisasi yang diambil alih oleh individu dalam bentuk 

“me”. Menurut Mead institusi adalah respon bersama dalam komunitas atau 

kebiasaan hidup komunitas. Lebih rinci lagi ia mengatakan bahwa “seluruh 

komunitas bertindak terhadap individu pada situasi tertentu terdapat respon 

identik dari seluruh komunitas”.
30

 

Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead, diatas sesuai dengan 

tiga dari tujuh asumsi karya Herbert Blumer (1969) dalam West-Turner (2008: 

99) dimana asumsi-asumsi itu adalah sebagai berikut : 

1. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang 

diberikan orang lain kepada mereka. 

2. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. 

3. Makna dimodifikasi melalui proses interpretif. 

Rangkuman dari hal-hal yang telah dibahas sebelumnya mengenai tiga 

tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang berkaitan dengan interaksi 

simbolik, diperoleh tujuh asumsi-asumsi karya Herbert Blumer (1969) yang 

merupakan murid Mead, yaitu sebagai berikut: 

a. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang 

diberikan orang lain kepada mereka. 

b. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. 

c. Makna dimodifikasi melalui proses interpretif. 

                                                             
30

Ahmad. M. Arrozy, Dasar Pemikiran Herbert Mead Hingga Interaksionisme Simbolik, 

(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016), h.7-11. 
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d. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang 

lain. 

e. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. 

f. Orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. 

g. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.
31
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional maka diperlukan 

suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode itu sendiri 

berfungsi sebagai pedoman dan mengajarkan sesuatu agar dapat menghasilkan 

hasil yang memuaskan dan maksimal. 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang akan dikaji 

yaitu “Eksistensi Tradisi Adat Kahia’a dalam Kehidupan Sosial Masyarakat di 

Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah” dengan 

menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan, peneltian 

kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-

kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang 

yang diteliti.
1
  Denzin dan Lincoln menyatakan, bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode 

yang ada.
2
 

2. Lokasi Penelitian dan Waktu 

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Desa 

Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Jenis 

                                                             
1
Taylor dan Bogdan, dalam bukunya, Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: 

Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2005), h. 166. 
2
Denzin dan Lincoln, dalam bukunya, Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Cet. 22; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 5. 
 



32 
 

 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara 

jelas bagaimana masyarakat mempertahankan budaya kahia’a dan bagaimana 

mereka memahami kahia’a sehingga terus di pertahankan di Desa Wasilomata II. 

Waktu pelaksanaan biasanya dilakukan selesai lebaran Idul Adha. 

 

B. Metode Pendekatan 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis maka ada 

beberapa pendekatan-pendekatan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta 

menganalisis tentang Eksistensi Tradisi Adat Kahia’a dalam Kehidupan Sosial 

Masyarakat di Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton 

Tengah, adapun pendekatannya sebagai berikut: 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan kepada masyarakat untuk 

melihat aspek-aspek kehidupan sosial yang ada pada masyarakat. Sosiologi adalah 

ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan - 

ikatan antar manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi juga merupakan 

ilmu yang mempelajari interaksi antara individu dengan individu lain, individu 

dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. 

Secara sosiologis, penelitian ini akan menjelaskan tentang hubungan 

timbal balik masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tradisi kahia’a yang 

terdapat di Kabupaten Buton Tengah. 
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2. Pendekatan Antropologis 

Pendekatan Antropologis dapat diartikan sebagai sudut pandang atau cara 

melihat dan memperlakukan suatu gejala yang menjadi perhatian dengan 

menggunakan budaya sebagai acuan. Menurut Prof Parsudi Suparlan, kebudayaan 

adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya. Sebagai 

pedoman kebudayaan harus berupa pengetahuan dan keyakinan-keyakinan. 

Kebudayaan kerap digunakan sebagai instrument untuk menginterprestasi 

lingkungan hidup, kebudayaan menghasilkan tindakan-tindakan bermanfaat bagi 

pengembangan sumber daya yang ada dalam sebuah lingkungan masyarakat.
3
 

Kahia’a termasuk kebudayaan yang memiliki peran pada masa kerajaan  

bagi masyarakat Wasilomata II, dengan pendekatan antropologis ini peneliti 

mampu memperoleh data-data yang mengkaji tentang budaya Kahia’a yang 

terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat dan kedepannya akan dikaitkan 

dengan masalah modernisasi. 

C. Teknik Pemilihan Informan 

Pada penelitian kualitatif sampel diambil dengan maksud sampel 

memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya 

tentang keadaan penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif dapat menjadi 

informan (jika menggunakan interview), dapat berupa kejadian, (jika 

menggunakan observasi), jika menggunakan teknik dokumentasi maka sampel 

                                                             
3
 H.M. Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek (Cet.I; 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 74-75. 
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dapat berupa bahan-bahan documenter, prasasti, legenda, cerita rakyat dan 

sebagainya.
4
 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan 

pertama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian 

kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampel yang digunakan oleh 

peneliti adalah purposive sampel. 

 Purposive sampel adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman 

pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: 

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

b. Adanya pembatasan usia, mulai dari umur 18 tahun sampai umur 60 tahun. 

c. Informan harus orang asli atau lokal bukan pendatang. 

d. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat.
5
 

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan sangat penting 

pada sebuah penelitian maka setelah melakukan observasi dilapangan penulis 

memilih 9 orang untuk dijadikan informan penelitian. Adapun yang menjadi 

informan yaitu, dua orang tokoh adat, satu orang tokoh masyarakat dan empat 

orang perempuan yang telah melakukan Kahia’a, dan dua orang masyarakat 

umum. 

                                                             
4
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta:PT Raja Grapindo Persada 

2001),h.173. 

5
Arikunto, S. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010, h.183. 
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D. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, data 

primer dan data sekunder: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan 

diteliti (Responden).
6
 Data primer terdiri dari dua tekhnik yaitu, Wawancara 

dan Observasi. Sumber data primer, memberikan beberapa informan yaitu, 

informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah orang yang 

memiliki pengetahuan luas mengenai masalah yang akan diteiliti seperti, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat yang faham tentang 

budaya kahia’a, sedangkan informan biasa adalah orang yang dapat 

memberikan informasi menurut pengetahuan mengenai modernisasi dan 

perubahan yang terjadi pada perihal kahia’a. 

 2. Data Sekunder, yaitu data tidak langsung misalnya lewat dokumen,
7
 atau 

dari lembaga dan institusi tertentu.
8
 Pengkajian bahan pustaka berupa buku-

buku, jurnal, tesis, makalah dan media during atau luring, yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

E. Tekhnik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah tehnik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data-

data yang diperlukan dalam penelitian, maka yang memerlukan beberapa 

instrrumen peneltian sebagai berikut: 

                                                             
6
Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, edisi 

revisi, h. 55 
7
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet. 21; Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 225. 
8
Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, h. 55 
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1. Observasi, didefenisikan sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, 

gejala, atau sesuatu. Observasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

bentuk yang mempunyai beberapa fungsi sesuai dengan tujuan dan metode 

penelitian yang digunakan.
9
 Pada tahap ini peneliti berdasar pada Observasi 

yang terkait adalah Observasi non-partisipan yaitu, observasi yang 

menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau 

kejadian yang menjadi topik penelitian, dalam observasi ini peneliti melihat 

atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa berperan aktif 

didalamnya. Berdasarkan pengamatan sementara tradisi adat kahia’a di desa 

Wasilomata II masih tetap terjaga ditandai dengan upacara perayaan yang 

dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan rangkaian acara seperti 

kakuhu, kangkilo, kasou, dan kaombo. 

2. Wawancara, adalah menyediakan sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh 

peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara 

tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Menurut 

Hasan wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah 

seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan 

kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan 

keyakinannya”.
10

 Dalam penelitian ini penulis hendak mewawancarai 

komponen masyarakat yang berada di desa Wasilomata II Kecamatan 

Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. 

                                                             
9
 Emzir, Metodologi penelitian kualitatif: Analisis Data, (Cet. I; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), h. 38. 
10

 Emzir, Metodologi penelitian kualitatif: Analisis Data, h. 49-50. 
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3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar misalkan foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Dokumen yang berbentuk karya misalkan karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan lain-lain.
11

 

 

F. Instrumen Penelitian 

Data merupakan bahan atau materi yang kemudian akan diolah dan akan 

menghasilkan sesuatu. Pengumpulan data pada prinsipnya menganalisis dan 

mengolah data yang di peroleh sehingga menghasilkan sesuatu temuan atau hasil 

temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang 

diajukan.
12

 

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.
13

 Dalam penelitian ini didukung oleh 

pedoman observasi, pedoman wawancara, kamera, alat perekam, dan alat-alat. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 240. 
12

 Haris Herdiansyah, Metodologi Penenlitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial (Cet. III; 

Jakarta; Salemba Humanika, 2010), h. 116. 
13

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 222. 
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G. Tekhnik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul melalui prosedur pengumpulan data, maka 

langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisa data. Dalam 

menganalisa data yang tersedia peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah perangkuman, perolehan data penting, dan 

kategorisasi data dengan simbol codding. Intinya reduksi data adalah bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan yang relevan, dan mengorganisasi 

data sehingga kesimpulan akhir dapat diambil
14

. 

2. Display Data (Penyajian Data) 

Mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 

Pada penyajian data, penulis melakukannya secara induktif, yakni berdasarkan 

pada data-data yang ditemukan dilapangan, dan selanjutnya diuji melalui 

pengumpulan data yang terus menerus.
15

 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.
16

 Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti 

secara terus menerus selama berada dilapangan. Setelah pengumpulan data, 

peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan, kesimpulan itu kemudian 

                                                             
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  h. 247-248. 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249-250. 
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 252. 
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diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan 

meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis Desa Wasilomata II 

Desa Wasilomata II terletak kurang lebih 40 KM dari Ibu kota Kabupaten 

Buton Tengah dan kurang lebih 4 KM dari Ibu Kota Kecamatan Mawasangka. 

Desa Wasilomata II sebagian besar dihuni suku Buton dan suku lain yang telah 

lama tinggal dan menetap. Batas-batas Desa Wasilomata II yakni : 

Sebelah Utara berbatasan dengan  : Desa Wasilomata I 

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Mawasangka 

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Napa 

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Polindu 

Sedangkan luas wilayah Desa Wasilomata II mencapai ± 1.270 Ha yang 

terdiri dari : 

a. Lahan pemukiman  : 11,44 Ha 

b. Lahan Perkebunan/Pertanian : 250,24 Ha 

c. Kawasan Perkantoran Desa : 90 M² 

d. Kawasan Hutan Lindung : - Ha 

e. Lahan Peternakan  : 625 Ha 

f. Lain-lain   : - 
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2. Keadaan Demografis/Kependudukan 

a. Jumlah Penduduk 

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, julah penduduk Desa 

Wasilomata II tercatat 375 KK atau 1430 jiwa yang tersebar di 5 dusun, seperti 

tergambar pada Tabel 1 berikut : 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun 

NO DUSUN JUMLAH JIWA KK 

L P TOTAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dusun I (Pingilai) 

Dusun II (Ladamalu) 

Dusun III (Pala-Pala) 

Dusun IV (Wadeu) 

Dusun V (Oe Buou) 

126 

187 

119 

178 

73 

137 

214 

134 

184 

79 

262 

401 

253 

362 

152 

67 

104 

66 

92 

46 

 JUMLAH 683 748 1431 375 

Sumber Data : PKD Desa Wasilomata II Desember 2020 

 

Seperti terlihat dalam table diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa 

Wasilomata II sebesar 1430 jiwa, terdiri dari laki-laki 683 jiwa dan perempuan 

748 jiwa. Dari hasil survei data sekunder PKD bila dibandingkan dengan data 

administrasi desa, kemungkinan terjadi perbedaan yang disebabkan oleh telah 

berpindahnya domisili sebahagian penduduk untuk mencari pekerjaan di daerah 

lain dan juga adanya pendatang baru yang belum teridentifikasi sebagai 

penduduk. Lebih lanjut, data sekunder dari hasil pengkajian keadaan desa dapat 
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diketahui proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah dusun III lebih 

besar dibandingkan dengan dusun lain. 

b. Tingkat Kesejahteraan 

Tabel 2. Tingkat kesejahteraan Berdasarkan KK/Jiwa. 

No Tingkat Kesejahteraan Jumlah KK 

1 Prasejahtera 101 

2 Prasejahtera I 97 

3 Prasejahtera II 31 

4 Prasejahtera III 4 

5 Prasejahtera III Plus 142 

 Jumlah 233 

Sumber : PKD Desa Wasilomata II Kec. Mawasangka, Desember 2020. 

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil PKD seperti 

ditunjukkan pada tabel nomor 2, nampak bahwa 43% dari total Kepala keluarga di 

Desa Wasilomata II masih tergolong Prasejahtera yang diderita oleh 101 KK dari 

total 233 KK, 42 % atau 97 KK dari total KK 233 KK masih tergolong 

Prasejahtera I, 13 % atau 31 KK dari total KK 233 KK masih tergolong 

Prasejahtera II, 2 % atau 4 KK dari total KK 233 KK masih tergolong 

Prasejahtera III, untuk kategori Prasejahtera III Plus tidak ada. Indikator tingkat 

kesejahteraan ini, mengacu pada hasil penentuan kategori peringkat kemiskinan 

berdasarkan data hasil Pengkajian Keadaan Desa. 
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c. Mata Pencaharian 

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Wasilomata II 

teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, 

PNS/TNI/Polri, pedagang, swasta/wiraswasta , buruh bangunan, dan tukang. 

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel.3 Jumlah KK menurut Mata Pencaharian  Desa Wasilomata II Tahun 2020 

No Mata Pencaharian Jumlah KK 

1 Petani 233 

2 PNS/TNI/Polri 4 

3 Pedagang/Jasa Guru, Tenaga Kesehatan, dll 50 

4 Perikanan / Nelayan 3 

5 Buruh 23 

6 Tukang Kayu 2 

7 Swasta / Wiraswasta 60 

 Jumlah 315 

Sumber : Data PKD Desa Wasilomata II, Desember 2020. 

3. Kondisi Sosial 

Pembangunan dibidang  sosial di Desa Baruta Lestari diarahkan untuk 

mewujudkan kehidupan dan penghidupan sosial, utamanya untuk mengatasi 

masalah-masalah sosial seperti kegiatan bidang Pendidikan, Keagamaan, 

Keamanan dan Pemerintahan. 



44 
 

 

a. Pendidikan 

Untuk rincian data tingkat pendidikan yang ada di Desa Baruta Lestari 

perhatikan tabel dibawah ini : 

Tabel 4. Pendidikan Berdasarkan Tingkatan. 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) 

1 Buta Huruf 192 

2 Belum Sekolah 203 

3 Tidak Tamat SD 310 

4 Tamat TK 85 

5 Tamat SD 276 

6 Tamat SMP 126 

7 Tamat SMA 147 

8 Tamat Perguruan Tinggi - 

D I, D II, D III, D IV 3 

S I, S II 89 

JUMLAH 1.431 

Sumber : Data PKD Desa Wasilomata II Desember 2020. 

b. Kesehatan 

Di Desa Wasilomata II terdapat 1 unit Posyandu yang diharapkan dapat 

membantu meringankan beban warga yang kurang mampu misalnya untuk 

keperluan imunisasi atau penimbangan balita. 

c. Keagamaan 

Di Desa Wasilomata II mayoritas penduduknya beragama Islam dengan 

jumlah 1.430 jiwa dengan jumlah Masjid 1 unit. 
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d. Pemerintahan 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

peerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala 

desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik  

Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 5 (Lima) tahun dan 

dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya dengan masa jabatan yang sama. 

Dalam menjalankan tugas pemerintahan kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, 

pelaksana teknis di lapangan dan unsur kewilayahan. Sekretaris desa bertugas 

membantu kepala desa dibidang pembinaan administrasi  dan memberikan 

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa. 

Sekretaris desa dibantu oleh staf yang sesuai dengan bidangnya yang disebut 

dengan kepala urusan (KAUR). 

Desa Wasilomata II terbagi atas 5 dusun dengan potensi perangkatnya 

terdiri dariseorang kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes), enam orang 

perangkat desa, lima orang kepala dusun yaitu dusun Pingilai, dusun Ladamalu, 

dusun Pala-pala, dusun Wadeu, dan dusun Oebuou. 

e. Kondisi Ekonomi 

a) Potensi Unggulan Desa 

Desa wasilomata II adalah termasuk dalam wilayah ibu kota Kabupaten 

Buton Tengah sehingga masyarakat Desa Wasilomata II profesi dan mata 
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pencaharian beragam sebagai petani, home industri, perkerja swasta, pedagang, 

serta pekerja lainnya. 

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan 

hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka 

dapatkan serta masih minimnya bekal keterampilan, upah yang masih kecil serta 

masih mahalnya barang-barang kebutuhan sembako. 

Pendapatan penduduk yang rendah dan minimnya hasil dari pertanian, 

warga Wasilomata II lebih memilih sebagai pekerja bangunan sehingga mereka 

lebih banyak bekerja diluar desa, kabupaten dan bahkan tidak sedikit yang 

merantau ke Balikpapan dan Malaysia. 

b) Pertumbuhan Ekonomi Desa 

Pertumbuhan perekonomian desa masih di dominasi oleh sektor pertanian 

dan perdagangan, ini terlihat dari aktifitas warga yang menganggap lahan 

pertanian teramat penting serta adanya beberapa kios-kios kecil milik warga desa. 

Perekonomian Desa Wasilomata II masih di bawah rata-rata, karena 

penghasilan masyarakat hampir 100% dari pertanian dan hasil kebun masyarakat 

itu sendiri. Kemudian untuk penghasilan masyarakat jika di presentasikan secara 

menyeluruh di perkirakan sebesar Rp. 500.000, - Rp. 600.000,- per bulannya, jika 

di total untuk pertahunnya bisa mencapai Rp. 6.000.000, - Rp. 7.200.000, 

tampilan data pertumbuhan ekonomi Desa Wasilomata II mengalami peningkatan, 

hal ini dapat di lihat pada tahun 2017 presentasi ekonomi mencapai 50% dan 2 

tahun kemudian yaitu tahun 2019 presentasi ekonomi mengalami peningkatan 
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sebesar 5%, dan pada tahun 2019 presentasi pertumbuhan ekonomi sebesar 55%. 

Kemudian untuk perekonomian masyarakat masih dapat dikatakan stabil. 

 

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebudayaan Kahia’a Desa Wasilomata. 

Berbicara tentang kahia’a, di beberapa daerah memiliki nama yang 

berbeda-beda seperti Posuo, Kahia, Kaombo dan Karia. tetapi semua istilah 

tersebut memiliki satu makna dan tujuan yaitu pelaksaan ritual ini sebagai simbol 

masa transisi atau peralihan status seorang gadis dari remaja menjadi dewasa. 

Upacara ini sudah dikenal sejak Kerajaan Buton berubah menjadi 

Kesultanan, namun tata cara pelaksanaannya masih sangat sederhana sekali mulai 

dari Sultan I hingga Sultan III. Setelah masa pemerintahan Sultan Buton IV Sultan 

Dayanu Ikhsanuddin, semua upacara adat mulai disempurnakan apalagi setelah 

diresmikannya Undang-undang Martabat Tujuh, termasuk penyempurnaan adat 

Posuo berdasarkan saran dari penganjur agama yang datang di Kesultanan Buton 

dan saran dari yang pernah melawat ke Johor. Sehingga Posuo mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu.
1
 

Kata Posuo berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Wolio, yaitu Po 

adalah prefiks atau kata depan yang menjadikan kata yang dilekatinya bermakna 

verba atau kata kerja, dan Suo adalah ruangan bagian belakang rumah. Jadi secara 

harfiah Posuo dapat diartikan melakukan kurungan diruang belakang rumah bagi 

perempuan selama waktu tertentu, dan mereka tidak diperkenankan berhubungan 

dengan dunia luar. Prosesi ini telah menjadi tradisi masyarakat Buton sejak 

                                                             
1
 Laode Zaadi, Acara Adat Tradisional Masyarakat Buton (Bau-bau: Sekolah Tinggi 

Agama Islam YPIQ 2008). h. 52. 
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beberapa abad yang lalu, pada zaman kesultanan Buton. Asal mula prosesi 

pingitan ini berawal dari kebiasaan masyarakat mengurung perempuan. Mereka 

menganggap bahwa perempuan memiliki keindahan atau kecantikkan yang dapat 

mengundang kerawanan kriminal. Pihak keluarga tidak diperkenankan 

membiarkan anak perempuannya keluar rumah dengan bebas, bila anak yang 

bersangkutan telah gadis. Hal ini disebabkan karena mereka tidak menginginkan 

anak gadisnya diperebutkan oleh banyak pemuda. Para pemuda bisa melihat para 

gadis hanya pada waktu-waktu tertentu seperti acara keluarga.
2
 

Persepsi masyarakat terhadap kebudayaan kahia’a ini yaitu sebagai bentuk 

pembelajaran bagi anak perempuan yang diberikan hak kemandirian oleh orang 

tuanya berupa kebebasan berpendapat untuk menentukan masa depannya dan juga 

ini merupakan wadah pendidikan seorang gadis remaja untuk tidak melakukan 

pelanggaran yang bertentangan dengan  aturan adat istiadat  yang menyangkut 

semua aspek kehidupan dan mereka diwajibkan untuk menyadari keberadaannya 

sebagai makhluk Allah swt. Namun dalam masa sekarang ini, praktik kahia’a 

sangat bergantung dengan peran keuangan, sehingga kahia’a, boleh diadakan 

ketika sudah memiliki cukup uang dan boleh tidak dilakukan tapi memiliki syarat 

yaitu pada saat nanti dia di pinang oleh seseorang dia harus di kahia’a dan 

acaranya lebih seperti persyaratan yang memang harus dilaksanakan sebelum 

berakibat fatal setelah menikah nanti. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang 

dilakukan peneliti pada Kepala Desa sekaligus Tokoh Agama di Desa Wasilomata 

II yaitu bapak Abdul Kadir : 

                                                             
2
 Waode Fian Adilia, Ritual Posuo ‘Pingitan’ pada Masyarakat Suku Buton : Kajian 

Semiotika (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2019), h. 25 dan 26. 
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“Masyarakat Wasilomata sekarang ini kurang antusias lagi dalam 

melaksanakan kahia’a, berbeda dengan dulu dimana sekarang sudah 

banyak hal-hal yang dihapus dalam pelaksanaan kahia’a serta masalah 

ekonomi yang menjadi faktor utama dan menjadikan kahia’a jarang untuk 

dilakukan lagi. Banyak hal yang harus di pertimbangkan untuk 

melaksanakan kahia’a ini, dimana sekarang orang memiliki wawasan 

lebih luas dan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara pelaksanaan 

ritual kahia’a dianggap sirik tapi bagi sebagian orang  kahia’a ini masih 

dianggap sakral”. 

 

“ Kahia’a ini harus tetap dilaksanakan karena adat ini sudah ada 

semenjak zaman dulu. Kalau menurut kepercayaan orang Wasilomata, 

“yang tidak melaksanakan kahia’a suatu saat nanti sudah menikah dan 

memiliki anak, maka dia akan terkena penyakit”. Cuma sekarang ini kita 

kembali lagi pada keadaan ekonomi yang memang tidak seperti dulu, 

apalagi sekarang pelaksanaan kahia’a ini memakan biaya paling dibawah 

adalah 100 juta rupiah. Semua itu sudah termasuk anggaran pembangunan 

kaumpu, anggaran konsumsi untuk si pemukul gendang, tokoh-tokoh adat 

serta peserta yang akan mengikuti acara tersebut.” 

 

“Dalam pelaksanaan kahia’a ini banyak hal juga yang harus di 

tanggung oleh penyelanggara acara atau si tuan rumah khususnya terkait 

resiko-resiko penyelengaraan, misalnya seperti : makanan yang kurang 

enak dan tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan, atau 

membawa makanan lewat bawah rumah serta pembawa makanan atau 

pelayan yang kurang rapi dan tidak sopan, maka si tuan rumah di tegur dan 

bisa di kena denda”
3
. 

 

Seperti yang dikatakan oleh Ririn, selaku masyarakat yang pernah 

menjalankan kahia’a, di desa Wasilomata II : 

“Dengan adanya kahia’a ini masyarakat bisa mempererat hubungan 

silaturrahim. Pelaksanaan kahia’a ini dilakukan secara kolektif, dengan syarat jika 

mereka sudah memiliki cukup uang, anak gadis mereka yang beranjak remaja 

akan dijadikan sebagai peserta dalam tradisi adat tersebut bersama dengan anak-

anak gadis lainnya agar acara tersebut bisa berlangsung serentak”.
4
 

 

                                                             
3
 Abdul Kadir, Kepala Desa dan Tokoh Agama, Wawancara, Desa Wasilomata, 23 Maret 

2020. 

 
4
 Ririn, Pelaku Kahia’a, Wawancara, Desa Wasilomata, 23 Maret 2020. 
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Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kahia’a 

sangat berperan penting bagi masyarakat wasilomata II dan ini juga sangat 

berguna untuk kelangsungan masa depan para anak gadis tersebut tetapi 

pelaksanaan kahia’a ini terkadang mengalami penundaan dikarenakan kurangnya 

biaya dan minat para gadis-gadis remaja ini melaksanakannya sedangkan dalam 

rangka mempertahankan eksistensi tradisi adat kahia’a  ini diharapkan kepada 

masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak gadis di Desa Wasilomata, 

agar bisa memberitahu anak mereka betapa pentingnya jika tradisi ini terus 

dilaksanakan. Ada Sebagian gadis-gadis yang telah di kahia’a tidak mengetahui 

maksud dan tujuan dia di pingit. Pengetahuan mereka setelah mengikuti tradisi 

tersebut hanyalah sebatas akan diberi hadiah uang yang banyak. Tetapi ada juga 

sebagian gadis-gadis ini yang mengetahui maksud dan tujuan dia mengikuti 

kahia’a, dikarenakan orang tua mereka juga mengajarkan itu. Peran orang tua 

sangat penting dalam setiap kehidupan anaknya 

 

C. Makna Simbolik Dalam Proses Ritual Kahia’a 

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan makna simbolik dalam proses 

ritual kahia’a dan makna-makna proses ritual tersebut. Sumber-sumber 

pemaknaan ini didapatkan dari para penyelenggara kahia’a (tokoh adat yang 

berperan dalam pelaksaan ritual / bhi’sa). Praktik ritual adalah simbolik dari ritual 

kahia’a. Sebagaimana menurut Geertz bahwa simbol-simbol yang muncul dalam 

perilaku keseharian yang dipraktekan oleh kelompok masyarakat tertentu dalam 
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lingkungan dan konteks historis tertentu.
5
 Simbol berfungsi untuk mensistesiskan 

etos masyarakat, karakter, dan kualitas hidup mereka, gaya moral dan estetika 

yang sesuai dengan pandangan dunia mereka.
6
 Dengan kata lain ide dari ritual 

kahia’a merupakan kreasi budaya yang memiliki makna norma yang 

diinternalisasi masyarakat Wasilomata II. 

1. Penyelenggara Kahia’a 

 Penyelenggara utama kahia’a disini adalah pertama, Bhi’sa atau dikenal 

sebagai orang yang memandu para peserta pingitan. Kapasitas Bhi’sa ini adalah 

memandu doa dan ritual serta memberikan nasihat-nasihat selama pra-pingitan, 

pingitan hingga setelah pingitan. Kedua, Tuan Rumah penyelenggara. Biasanya 

Kahia’a diselenggarakan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi dan 

mengundang masyarakat lainnya yang memiliki anak gadis untuk dipingit. 

Tuan Rumah berperan sebagai penyelenggara utama dalam memfasilitasi 

segala kebutuhan prosesi. Sedangkan kepala keluarga yang mengikutsertakan 

anak gadisnya dalam prosesi ini menyumbang semampunya atau berdasarkan 

kesepakatan. Ketiga, pemain musik tradisional, mereka adalah orang-orang yang 

mengiringi prosesi adat Kahia’a selama berlangsungnya acara ini. Anak 

perempuan yang akan diikut sertakan dalam ritual kahia’a merupakan anak yang 

sudah akil baligh atau sudah mengalami yang namanya menstruasi. 

Untuk menjawab rumusan pertanyaan dalam penelitian ini, hubungan 

kerangka teori digunakan untuk menganalisis persoalan yang telah diajukan. 

Ditegaskan dalam penelitian ini bahwa makna ritual terdapat sistem interpertasi 

                                                             
5
Brito Wirajati, Loc.cit https://www.academia.edu/30501569/Tafsir-kebudayaan-the-

interpretation-of-culture-clifford-g.docx, pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 15.04. 
6
 Clifford Geertz, Op.cit, (1973). Hal. 90. 

https://www.academia.edu/30501569/Tafsir-kebudayaan-the-interpretation-of-culture-clifford-g.docx
https://www.academia.edu/30501569/Tafsir-kebudayaan-the-interpretation-of-culture-clifford-g.docx
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simbol yang menggambarkan sakral dan profan (keduniawian). Disini penulis 

kemudian melihat bahwa, makna sakral ada pada arti dari setiap ritual-ritual itu 

sendiri. Sedangkan makna profan merupakan fungsi sosial dari praktik kahia’a. 

2. Prosesi utama penyelenggaraan Kahia’a 

Secara umum kahia’a dikelompokkan atas 3 tahap yaitu persiapan, 

pelaksanaan, dan penutupan. Proses kahia’a berlangsung selama 4 hari 4 malam, 

dahulu proses kahia’a ini bahkan lebih lama yaitu sekitar 8 hari 8 malam dan 7 

hari 7  malam tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, durasi 

pelaksanaan kahia’a setelah melewati banyak pertimbangan praktis dengan tidak 

mengurangi substansi adat kahia’a itu sendiri maka di persingkat selama 4 hari 

malam dengan makna mewakili empat unsur kehidupan yaitu : Air, Angin, tanah 

dan Api. 

a. Persiapan 

Sebelum tradisi adat ini dilangsungkan tuan rumah yang ingin 

menyelenggarakan kahia’a dan para keluarga yang anak gadisnya ikut 

serta dalam tradisi tersebut serta tokoh-tokoh adat, melakukan 

musyawarah untuk menentukan hari baik dan segala sesuatu yang 

diperlukan pada saat pelaksanaan kahia’a nantinya. Penentuan hari 

baik ini biasanya berpedoman pada bulan atau hari baik dalam agama 

islam, yaitu selesai lebaran idul fitri dan idul adha. 

Setelah waktu pelaksanaan kahia’a disepakati dan ditentukan 

selanjutnya tuan rumah dan para keluarga yang anak gadisnya ikut 

serta, mengabari kerabat jauh dan juga masyarakat sekitar untuk ikut 
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berpartisipasi dalam perhelatan yang akan dilaksanakan. Kemudian 

tuan rumah atau tokoh adat menghubungi bhi’sa yang bersedia untuk 

memimpin atau memandu proses ritual tersebut. Biasanya hanya satu 

bhi’sa yang akan memandu tetapi terkadang ada beberapa bhi’sa yang 

ikut serta membantu memandu para peserta kahia’a. 

Bhi’sa-bhi’sa yang ikut serta dalam kahia’a tersebut tujuannya adalah 

untuk belajar dari bhi’sa senior yang memimpin ritual kahia’a. 

Selanjutnya adalah menghubungi pemain alat musik gendang dan gong 

untuk mengiringi ritual kahia’a. Alat musik ini sangat penting untuk 

berlangsungnya acara kahia’a karena dari sinilah banyak hal yang 

diketahui apa yang seharusnya menjadi rahasia. 

Dalam pelaksanaan kahia’a dibutuhkan beberapa perlengkapan yang 

wajib disediakan oleh tuan rumah maupun oleh para keluarga peserta 

lainnya, yaitu : 

1. Beras. 

2. 4 butir telur ayam kampung. 

3. Kain putih. 

4. Tepung beras, kunyit, dan daun patirangga “pewarna kuku” 

5. 4 mangkuk plastik. 

6. Padhamara “lampu dengan kapasitas cahaya rendah atau lentera”. 

7. Sarung digunakan oleh para gadis selama berada dalam ruang 

pingitan. 
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b. Pelaksanaan 

Dalam proses pelaksanaan kahia’a ini terdapat beberapa tahap yaitu : 

1. Kakunde (keramas), menggunakan santan kelapa. 

2. Kadhiu (mandi), menggunakan air yang sudah dibacakan doa junub 

oleh bhi’sa. 

3. Posumanga atau Haroa (pembacaan doa), yang bertujuan untuk 

meminta doa keselamatan kepada Allah swt, agar pelaksanaan 

ritual ini dapat berjalan dengan lancar. 

4. Kafoluku (dimasukkan), dalam tempat pengurungan yang sudah 

dibuat oleh masyarakat yang di namakan kaumpu. 

5. Kaheapi (pemberian tanda), pada tahap ini para peserta dan pemain 

alat musik diberikan tanda di dahi oleh bhi’sa sebagai bentuk dari 

dimulainya ritual kahia’a. 

6. Kakunsi (penguncian), dalam tahap ini para peserta kahia’a diberi 

makan sesuap nasi, sepotong telur dan seteguk air minum yang 

sudah dibacakan doa oleh bhi’sa agar para peserta ini tidak buang 

air selama masa pingitannya. 

7. Merias atau Memakai bedak, pada tahap ini para peserta 

menghaluskan daun patirangga untuk digunakan sebagai pewarna 

kuku dan pada malam pertama dan kedua para peserta diwajibkan 

memakai bedak dari kunyit yang dinamakan Buha Kadea, 

sedangkan pada malam ketiga dan keempat para peserta ini 
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diwajibkan lagi untuk memakai bedak dari beras yang dinamakan 

dengan Buha Kapute. 

8. Kabindu (pencukuran rambut halus), dalam tahap ini pada malam 

terakhir, rambut peserta dibagian poni akan dipotong pendek dan 

alis beserta rambut-rambut halus yang berada disekitar wajah akan 

dicukur agar nanti setelah keluar dari pingitan aura para peserta 

kahia’a ini terlihat. 

9. Kafolimba (pengeluaran), pada tahap ini para peserta kahia’a 

keluar dari kaumpu menuju ruang yang lebih terbuka yaitu 

panggung yang telah disediakan. Pada saat mereka keluar dari 

kaumpu para peserta ini tidak diizinkan untuk menginjak tanah 

karena belum diperkenankan, maka dari itu para peserta ini 

biasanya di panggul atau biasa juga disebut dengan sodha’. 

10. Katandano Wite (penginjakkan kaki ke tanah), pada tahap ini para 

peserta sudah diperbolehkan untuk menginjakkan kaki ke tanah 

tetapi sebelum itu mereka akan didahului oleh bhi’sa, dan para 

peserta ini akan berbaris mengikuti belakang bhi’sa tersebut. 

11. Puncak acara, pada tahap ini para peserta dimandikan dan 

didandani dengan pakaian adat dari Buton, setelah itu mereka akan 

diajak jalan oleh bhi’sa keliling kampung dan saat itu juga keluarga 

serta masyarakat sekitar bisa melihat dan memberi pasali yang 

berupa uang pada peserta kahia’a tersebut. 
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c. Penutupan 

Setelah dilaksanakannya semua prosesi tibalah dimana tahap untuk 

mengakhiri acara kahia’a ini dengan dilakukannya pembacaan doa 

kembali atas rasa syukur kepada Allah swt sebagai sang pencipta, 

karena kahia’a ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang 

diharapkan. Selanjutnya dilakukan pembersihan kaumpu, segala 

perlengkapan yang tidak digunakan lagi dan terdapat dalam ruang 

pingitan tersebut akan dibersihkan dan dibuang ke tempat yang sulit 

untuk dilihat oleh orang lain. 

Hal diatas diperkuat dengan hasil wawancara singkat peneliti pada salah 

satu bhi’sa kahia’a yaitu ibu Wa Maliha : 

“Sebelum seorang gadis pergi untuk menjalankan kahia’a dirumah sang 

tuan rumah yang membuat acara, para gadis-gadis didoakan oleh bhi’sa nya di 

rumahnya masing-masing, kemudian diantar ketempat acara kahia’a. Para gadis 

ini saling dipertemukan di tempat tersebut, dan melaksanakan prosesi baca doa 

yang disebut posumanga. Setelah itu, mereka melaksanakan kakunde atau 

keramas yang menggunakan santan kelapa, selanjutnya mereka dimandikan dan 

secara bersamaan gendang dimainkan. Setelah selesai mandi, mereka masuk ke 

dalam kaumpu (ruangan pingitan) sesuai urutan, dimana yang pertama masuk 

adalah anak gadis tuan rumah, setelahnya diurut sesuai dengan kelas sosialnya. 

Urutan tersebut berlaku sampai nanti mereka keluar dari kahia’a”.
7
 

3. Mitos dan sakral dalam Kahia’a 

Masa pingit disebut dengan Kaombo (Dikurung) atau diisolasi di ruangan 

khusus selama empat hari empat malam atau tujuh hari tujuh malam. Sebelum 

menuju ke ruang pingitan, para peserta  berangkat dari rumah masing-masing. 

Terdapat prosesi sebelum menuju tempat pengurungan yaitu para calon peserta di 

                                                             
7
 Wa Maliha, Bhi’sa, Wawancara, Desa Wasilomata, 15 April 2020. 
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kukuhkan dimana dalam proses ini mereka dibacakan doa dan mereka meminta 

maaf atas semua kesahalan terhadap orang tuanya. 

Berikut ini berdasarkan hasil wawancara bersama tokoh adat beserta 

mantan peserta kahia’a, menjelaskan tentang mitos yang dipercaya dan sakral 

dalam proses pelaksanaan kahia’a. Adapun menurut bapak La Esa : 

“seseorang yang memiliki keturunan kahia’a jika tidak melaksanakan 

tradisi kahia’a, dia akan merasakan akibatnya seperti luka, gatal-gatal atau bisa 

menyebabkan kegilaan, ini adalah semacam sumpah yang telah diucapkan oleh 

nenek moyang bagi mereka yang tidak melaksanakan kahia’a. Jika ada salah satu 

peserta yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri tanpa pernikahan 

maka pada saat dia mengikuti kahia’a tersebut semua itu akan ketahuan dan 

gendang yang dimainkan akan pecah”.
8
 

Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa 

Wasilomata II, Asriani yang mengatakan bahwa : 

“ Jika pada saat mengikuti kahia’a dan diantara banyaknya peserta, ada 

salah satu yang ingin buang air, maka peserta tersebut dinyatakan memiliki dosa 

yang sangat besar terhadap kedua orang tuanya, dan kejadian ini juga akan 

berpengaruh terhadap alat musik gendang yang sedang di mainkan. Suara yang 

dihasilkan oleh gendang akan berantakan maka untuk mengembalikkan seperti 

semula, peserta yang memiliki masalah tersebut meminta maaf kepada kedua 

orangtuanya dan orang tuanya akan membayar denda karena harus mengganti 

segala kerusakkan yang sudah terjadi”.
9
 

Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa 

Wasilomata II, Nurmania yang mengatakan bahwa : 

“Alat musik dalam kahia’a merupakan sesuatu hal yang sangat sakral 

dikarenakan alat musik tersebut sangat penting dalam berlangsungnya acara, 

misalkan ada seseorang pemukul gendang yang istrinya sedang hamil dan tidak 

mengetahuinya maka istri dari seorang pemukul gendang itu akan mengalami 

                                                             
8
 La Esa, Tokoh Adat, Wawancara, Desa Wasilomata, 20 April 2020. 

9 Asriani, Pelaku Kahia’a, Wawancara, Desa Wasilomata, 16 April 2020. 
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keguguran tetapi jika istrinya dari awal ketahuan hamil dia tetap diizinkan untuk 

memukul gendang”.
10

 

Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa 

Wasilomata II, Alma yang mengatakan bahwa : 

“ Orang hamil dilarang untuk berada disekitar acara kahia’a karena acara 

ini sangat sakral dan dapat membahayakan para peserta. Misalnya, ada seorang 

wanita hamil berada di tempat berlangsungnya acara dan menyembunyikan 

kehamilannya dan pada saat itu dia melihat alat riasan untuk dipakaikan kepada 

para peserta maka alat riasan tersebut sudah tidak bisa memunculkan aura untuk 

para peserta ini jika keluar nanti. Dan pada saat para peserta sudah dalam ruang 

pingitan dan dilihat oleh orang hamil ini, peserta kahia’a dalam ruang pingitan 

tersebut bisa sakit yang mengancam nyawa mereka”.
11

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas kahia’a merupakan suatu tradisi yang 

sakral dan masih mempercayai mitos-mitos yang sudah ada sejak zaman dahulu. 

Pada zaman yang serba moderen ini kahia’a tetap eksis dengan caranya sendiri, 

segala sesuatu proses yang memang dipercayai tetap dipertahankan di Desa 

Wasilomata II. 

4. Makna Sakral dan Makna Profan dalam Kahia’a 

Makna sakral yang dimaksud dalam hal ini adalah kaitannya dengan ritual 

adat kahia’a dengan segi norma dalam pelaksanaan ritual ini. kahia’a selain 

sebagai kebiasaan masyarakat Wasilomata yang menjadi budaya secara turun 

temurun, di yakini sebagai implementasi ajaran agama dalam pengertian yang 

lebih luas. Adat kahia’a merupakan inti sari dari penerapan nilai-nilai positif 

dalam kehidupan remaja perempuan menuju akil baliq. Melalui ritual ini 

perempuan yang beranjak dewasa diinternalisasikan berbagai macam nilai 

kehidupan seperti disiplin, etika, semangat dan motivasi hidup. Dengan kata lain 

                                                             
10 Nurmania, Pelaku Kahia’a, Wawancara, Desa Wasilomata, 11 Maret 2020. 
11 Alma, Pelaku Kahia’a, Wawancara, Desa Wasilomata, 29 Maret 2020. 
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bahwa ritual budaya secara tersirat menyimpan nilai-nilai edukasi norma dan 

moralitas.  

Ada 4 (empat) hal yang dapat disebutkan sebagai bagian penting dari 

pendidikan kedisiplinan pada ritual pingit di buton yaitu
12

: 

1. Pelaksanaan mandi baik pada waktu pembukaan maupun penutupan 

upacara; 

2. Pelaksanaan makan dengan ukuran makan yang tertentu; 

3. Tidur dengan selalu memperhatikan petunjuk bhi’sa; 

4. Pakaian yang dikenakan serta bahan ramuan yang digunakan. 

Berkaitan dengan makna sakralnya dalam tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam upacara ritual kahia’a ditemukan berupa simbol-simbol yang akan 

menggambarkan atau mewakili makna secara keseluruhan yang terdapat dalam 

ritual kahia’a, berikut penjelasannya : 

a. Kaumpu, Tambi dan Suo, merupakan ruangan yang dibuat khusus 

untuk ritual kahia’a, ruangan ini terbuat dari papan, letaknya berada 

dibelakang atau samping rumah penyelenggara. Keberadaan kaumpu 

ini dianggap wajib bagi masyarakat Buton, apalagi bagi keluarga yang 

memiliki anak perempuan karena memiliki makna filosofi tersendiri. 

Posisi lantai yang tinggi diibaratkan sebagai derajat dan kedudukan 

seseorang perempuan dan letaknya yang berada paling belakang 

                                                             
12 Maliki, La Ode Maliki, Kesusateraan Wolio Buton (1983) dalam Jefrianto Syahrir, 

Tadjuddin Maknun, Munira Hasjim, Sintagma Dan Sistem Pada Ritual Posuo Perempuan 

Buton, Jurnal Ilmu Budaya (Unhas) 2019: Hal 11 
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diibaratkan seorang perempuan yang harus dilindungi dan tidak boleh 

dilihat oleh sembarang orang selain muhrimnya atau tanpa izin dari 

orang tua atau keluarganya. Itulah sebabnya ruangan ini digunakan 

sebagai ruang dimana para peserta dikurung selama prosesi ritual 

kahia’a berlangsung. Akan tetapi, ada yang berbeda dari ruangan ini 

ketika digunakan dalam ritual, yaitu seluruh sisi dinding dan lantai 

ruangan ditutupi dengan menggunakan kelambu dan kain putih. 

Tujuannya adalah agar tidak ada celah untuk masuknya angin dan 

cahaya matahari. Selain itu lampu yang digunakan dalam ruangan 

adalah lampu yang memiliki kapasitas cahaya paling rendah (dahulu 

menggunakan lentera) agar ruangan tetap dalam keadaan gelap.
13

 

b. Pemotongan ayam merupakan salah satu proses dalam kahia’a, 

pemotongan ayam ini biasa dilakukan pada hari terakhir kahia’a 

menjelang pengeluaran para peserta dan biasanya para kepala keluarga 

yang anaknya ikut dalam kahia’a, menyiapkan sepasang ayam 

kampung untuk disembelih. Ayam yang sudah disembelih menurut 

kepercayaan orang Wasilomata yaitu untuk melihat dimana jodoh para 

gadis ini berada. Misalnya: ayam jantan yang disembelih melompat 

jauh pada saat setelah penyembelihan maka jodohnya anak tersebut 

berada di tempat jauh juga dan begitupun sebaliknya. 

c. Kain putih, merupakan sebuah makna simbol dari kesucian. Kain putih 

dalam kahia’a diletakkan sebagai penghalang dan juga sebagai 

                                                             
13

 Waode Fian Adilia, Ritual Posuo ‘Pingitan’ Pada Masyarakat Suku Buton : Kajian Semiotika, 

(Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2019), h. 88-89. 
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pengalas untuk para peserta ini duduk pada saat keluar dari kaumpu 

dan biasanya dalam kahia’a disebut dengan Balatu. 

d. Patirangga, merupakan daun yang pewarna kuku yang dihaluskan 

dengan cara ditumbuk untuk memperindah kuku. 

e. Buha Kadea dan buha kapute, merupakan bahan yang terbuat dari 

kunyit dan beras ini dipakai pada saat peserta dalam kahia’a, 

maknanya adalah untuk memperindah kulit dan membuka aura mereka 

ketika keluar dari pingitan. 

f. Pakaian Adat, merupakan makna simbol yang menandakan bahwa para 

gadis kahia’a itu sudah dewasa. 

g. Aksesoris yang digunakan pada saat kahia’a seperti mahkota bermakna 

gadis-gadis ini telah di nobatkan menjadi seorang wanita dewasa dan 

selendang bermakna sebagai sayap bidadari untuk kembali ke tempat 

asalnya. Sedangkan kacamata yang dipakai hanya sebagai pelengkap 

dari penempilan mereka.
14

 

h. Ganda dan Gong, merupakan alat musik yang sangat penting dalam 

berlangsungnya acara kahia’a karena alat musik ini memiliki makna 

sebagai penanda dimulainya acara dan berakhirnya acara kahia’a. 

Gendang dan gong juga bisa bermakna sakral sebagai penanda bahwa 

gadis didalam kaumpu berdosa terhadap kedua orang tuanya dan juga 

tidak suci lagi. 

                                                             
14

 Sri Hardina, Makna Simbolik Upacara Adat Karya (Pingitan) Pada Masyarakat Suku 

Siompu Di Desa Nggulanggula Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan, (Makassar : 

Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi 

Pendidikan Sosiologi, 2018), h. 69. 
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D. Usaha Komponen Masyarakat Mawasangka di Desa Wasilomata Dalam 

Mempertahankan Eksistensi Tradisi Kebudayaan Kahia’a. 

Meskipun dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat 

Wasilomata II masih banyak yang terbilang kurang mampu, pelaksanaan tradisi 

kahia’a masih dianggap penting dan diupayakan untuk tetap dilaksanakan secara 

turun temurun. Hal ini merupakan tradisi yang masih dipercaya bagi masyarakat 

bahwa kahia’a sebagai prosesi penting untuk menandakan perempuan telah 

beranjak dewasa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti pada masyarakat setempat yaitu Ismayanti : 

“Kahia’a tetap dilestarikan karena ini merupakan sebuah tradisi yang 

menandakan identitas suatu daerah. Sekarangkan orang-orang sudah jarang untuk 

mau melakukan ini tradisi bukan hanya karena masalah biaya tetapi karena faktor 

perkembangan zaman yang semakin maju juga, jadi kadang para remaja yang 

ingin di kahia’a ini banyak yang menolak, menurut mereka setelah di kahia’a 

kebebasan mereka terenggut padahal kahia’a tidak seperti pemikiran mereka, 

namun pada akhirnya kahia’a tetap terlaksana sampai saat ini”.
15

 

Masyarakat wasilomata mereka biasanya gotong royong untuk 

melaksanakan kahia’a secara bersamaan atau patungan agar dilaksanakan secara 

bersama-sama. Bahkan menabung untuk melaksanakan kahia’a. Kahia’a satu 

malam adalah pengganti dari kahia’a 4 hari 4 malam ini. Yang satu malam ini 

biasanya mereka laksanakan ketika menjelang mereka menikah. Masyarakat 

sangat menganggap penting kahia’a karena mereka ini dibungkus dengan mitos 

dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hasil 

wawancara peneliti pada salah satu masyarakat setempat yaitu Ibu Kaimu : 
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 Ismayanti, Masyarakat Setempat, Wawancara, Desa Wasilomata, 24 April 2020. 
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“Kahia’a tradisi adat yang sangat sakral tetapi dalam proses 

pelaksanaannya sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, 

bagaimanapun tradisi ini tetap dilaksanakan karena banyak pelajaran hidup yang 

akan didapat jika para gadis-gadis ini mengikutinya. Kahia’a merupakan tradisi 

yang dapat mengajarkan seorang gadis remaja untuk menghadapi dan 

bertanggung jawab bagi kehidupannya nanti ketika dia telah dilepas oleh orang 

tuanya”. 

“Kahia’a hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki keturunan 

kahia’a dan memiliki cukup biaya untuk melaksanakannya. Kahia’a dilaksanakan 

sekitar 1 atau 2 tahun sekali setelah lebaran idul fitri dan pada saat 

pelaksanaannya masyarakat di desa tersebut akan melakukan musyawarah untuk 

membicarakan waktunya serta pembentukan panitia dan juga saling gotong 

royong untuk membuat suatu kaumpu (ruang pingitan)”. 

 “Jika pada saat masa remaja mereka yang memiliki keturunan kahia’a dan 

belum melaksanakan kahia’a dikarenakan masalah biaya ataupun ada kendala 

lainnya, ritual tersebut bisa tetap dilakukan pada saat nanti mereka akan menikah 

tetapi acaranya tidak seformal pada saat mereka masih remaja, pelaksanaannya 

hanya berupa syarat saja tetapi ketika mereka sudah menikah dan tidak sama 

sekali melaksanakan ritual tersebut mereka akan gila nantinya atau akan terkena 

penyakit mematikan”.
16

 

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di desa 

Wasilomata II, masih tetap melestarikan tradisi adat mereka yang sudah ada sejak 

zaman dulu dan mempunyai sikap sosial seperti saling menghargai antar sesama 

warga begitu pula sikap gotong royong yang mendorong terciptanya sikap saling 

membantu dan saling tolong menolong dalam kehidupan mereka. 

Dalam prosesi kahia’a, tidak ada yang berubah secara paten prosesi 

adatnya. Tetapi yang berubah hanya bagian – bagian properti tertentu yang bisa 

diganti dengan properti moderen. Misalnya seperti penyediaan makanan-

makanan, moderenisasi baju adat, atau imitasi benda-benda yang sudah tidak bisa 

diakses di masyarakat moderen, seperti aksesorisnya yang terbuat dari kuningan 

dan emas, diganti dengan properti imitasi. 
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 Kaimu, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Wasilomata, 16 April 2020. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Persepsi masyarakat terhadap kebudayaan kahia’a ini yaitu sebagai bentuk 

pembelajaran bagi anak perempuan yang diberikan hak kemandirian oleh 

orang tuanya berupa kebebasan berpendapat untuk menentukan masa 

depannya dan juga ini merupakan wadah pendidikan seorang gadis remaja 

untuk tidak melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan  aturan adat 

istiadat  yang menyangkut semua aspek kehidupan dan mereka diwajibkan 

untuk menyadari keberadaannya sebagai makhluk Allah swt. 

2. Makna simbolik dalam proses ritual kahia’a terangkum dalam 3 tahap 

yaitu : Persiapan, Pelaksanaan dan Penutupan. Berikut beberapa proses 

pelaksanaannya : Kakunde (keramas), Kadhiu (mandi), Posumanga atau 

Haroa, Kafoluku (dimasukkan), Kaheapi (pemberian tanda), Kakunsi 

(penguncian), Merias atau Memakai bedak, Kabindu (pencukuran rambut 

halus), Kafolimba (pengeluaran), Katandano Wite (penginjakkan kaki ke 

tanah), dan terakhir Puncak acara. 

3. Usaha komponen masyarakat Mawasangka di Desa Wasilomata II dalam 

mempertahankan eksistensi tradisi kebudayaan kahia’a adalah dengan 

tetap menjunjung tinggi tradisi adat ini sebagai wadah pembelajaran para 

gadis remaja serta masyarakat setempat. 
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B. Implikasi 

Tradisi adat kahia’a merupakan tradisi turun temurun masyarakat desa 

wasilomata II, yang mana di zaman sekarang ini masyarakat wasilomata II sendiri 

sebagian besar tidak mengetahui tujuan dan makna diadakannya tradisi adat ini, 

maka dari itu seharusnya, orang tua berperan penting untuk memahami terlebih 

dahulu tujuan dan makna dari tradisi adat tersebut, sehingga dapat memberikan 

pemahaman dan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada anak gadis mereka, 

baik itu sebelum maupun setelah mengikuti proses tradisi adat kahia’a yang mana 

tradisi adat ini juga sangat berpengaruh bagi kehidupan anak tersebut. 



 

66 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abdulsyani, Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1992). 

Adilia, Waode Fian. Ritual Posuo „Pingitan‟ pada Masyarakat Suku Buton : 

Kajian Semiotika (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2019). 

Adilia, Waode Fian. Ritual Posuo „Pingitan‟ Pada Masyarakat Suku Buton : 

Kajian Semiotika, (Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2019), h. 

88-89. 

Agus, Bustanuddin. Agama dalam Kehidupan Manusia (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007). 

Ahmad Bin Muhammad, Al-Zarqa’. Syarh al-Qawa‟id al-Fiqhiyah (Beirut: al-

Qalam, 1988). 

Ali, H.M. Sayuti. Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek 

(Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). 

Arrozy, Ahmad. M. Dasar Pemikiran Herbert Mead Hingga Interaksionisme 

Simbolik, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016). 

Bagong & Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, 

edisi revisi. 

Bahtiar, Harsa. “Ilmu Budaya Kebudayaan Simbolisme”, diakses dari 

https://www.academia.edu/31718862/Ilmu-Budaya-Kebudayaan-

Simbolisme, pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 15.04. 

Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta:PT Raja Grapindo Persada 

2001). 

Denzin & Lincoln, dalam bukunya, Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Cet. 22; Bnadung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). 

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1988). 

Emzir, Metodologi penelitian kualitatif: Analisis Data, (Cet. I; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010). 

https://www.academia.edu/31718862/Ilmu-Budaya-Kebudayaan-Simbolisme
https://www.academia.edu/31718862/Ilmu-Budaya-Kebudayaan-Simbolisme


67 
 

 

Fashri, Fauzi. Penyingkapan Kuasa Simbol, Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre 

Bourdieu (Yogyakarta: Juxtapos, 2007). 

Ghazali, Adeng Muchtar. Antropologi Agama “Upaya Memahami Keragaman 

Kepercayan, Keyakinan, dan Agama”. 

Hardina, Sri. Makna Simbolik Upacara Adat Karya (Pingitan) Pada Masyarakat 

Suku Siompu Di Desa Nggulanggula Kecamatan Siompu Kabupaten Buton 

Selatan, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sosiologi, 

2018), h. 69. 

Hasan, Hasni. Keterpinggiran Ritual Kaombo Pada Masyarakat Buton 

Kecamatan Kecamatan Mawasangka Provinsi Sulawesi Tenggara ( 

Denpasar: Universitas Udayana, 2015). 

Herdiansyah, Haris. Metodologi Penenlitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial 

(Cet. III; Jakarta; Salemba Humanika, 2010). 

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya ( Bandung: PT Syaamil 

Cipta Media, 2005). 

Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993). 

    , Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan. 

2010). 

 , Sejarah Teori Antropologi I (Jakarta: Universitas Indonesia/UI-

Press, 2007). 

Morsis, Brian. Antropologi Agama Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer 

(Yogyakarta: AK Group, 2003). 

Muhaimin, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj, 

Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001). 

Mulyana, Dedi. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2002). 

Ningsi, Fitri. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ritual Assaukang Di 

Desa Buluttana Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa Provinsi Sulawesi 

Selatan (Tinjauan Sosiologi Agama), (Makassar : Universitas Islam Negeri 

Alauddin, 2016). 



68 
 

 

Nugroho, Oki Cahyo. Judul Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Budaya, Jurnal 

Aristo Vol. 3 No 1 (Ponorogo : 2015). 

Purwaningsih, Ernawati. Judul Air, Makna, dan Fungsi dan Tradisi, Jantra Vol. II 

No. 3, Jurnal Sejarah Budaya (Makna Tradisi dan Simbol), (Yogyakarta: 

t.p., 2007). 

Ranjabar, Jacobus. Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar (Bogor: 

GHalia Indonesia, 2006). 

S, Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010). 

Sahar, Santri. KEBUDAYAAN SIMBOLIK, Etnografi Religi Victor Turner, Jurnal 

Sosioreligius, (Makassar : 2019) No. IV, Vol II. 

Santalia, Indo. Psikologi Agama (Cet.I Makassar: Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat Rumah Buku Cara Baca, 2016). 

Setiadi, Elly M. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet.II; Jakarta: Kencana Perdana 

Media Group, 2007). 

Simanullang, Victor Julianto, Analisis Perbandingan Konsep Daur Hidup Pada 

Masyarakat Jepang dan Batak Toba, Jurnal Student Papers (Japanese 

Language), (Sumatera Utara: 2013). 

Siregar, Nina Siti Salmaniah. Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik, Jurnal 

Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (Medan: Universitas Medan Area, 2011). 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet. 21; Bandung: 

Alfabeta, 2014). 

Suriata, Analisis Nilai-Nilai Budaya Karia dan Implikasinya Dalam Layanan 

Bimbingan dan Konseling (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2013). 

Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, 

(Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011). 

Taylor dan Bogdan, dalam bukunya, Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian 

Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2005). 

Turner, Victor W. The Forest Of Symbols: Aspects Of Ndembu Ritual (New York: 

United States Of America, 1970). 



69 
 

 

U. Maman Kh, dkk.,Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2006). 

Wawancara  (Telephone Interview)Lembaga Adat Kesultanan Buton, Drs. La Ode 

Djabaru,., M.Si (Sapati – Wakil Sultan Buton)pada 14 maret 2019. 

Wirajati, Brito. “Resume Tafsir Kebudayaan (The Interpretation Of Cultures) 

Clifford Geertz”, diakses dari https://www.academia.edu/30501569/Tafsir-

kebudayaan-the-interpretation-of-culture-clifford-g.docx, pada tanggal 19 

Desember 2019 pukul 15.04. 

Zaadi, Laode. Acara Adat Tradisional Masyarakat Buton (Bau-bau: Sekolah 

Tinggi Agama Islam YPIQ 2008). 

https://www.academia.edu/30501569/Tafsir-kebudayaan-the-interpretation-of-culture-clifford-g.docx
https://www.academia.edu/30501569/Tafsir-kebudayaan-the-interpretation-of-culture-clifford-g.docx


 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

 
 

 

 

 



DOKUMENTASI 

Gambar. 1. 

 

Foto bersama setelah wawancara dengan salah satu Bhi’sa kahia’a. Pada tanggal 

15 april 2020 di Desa Wasilomata II. 

 

Gambar. 2. 

 

Foto bersama setelah wawancara dengan salah satu Tokoh Adat. Pada tanggal 15 

april 2020 di Desa Wasilomata II. 



Gambar. 3. 

 

Foto bersama setelah wawancara dengan Kepala Desa Wasilomata II. Pada 

tanggal 23 maret 2020 di Desa Wasilomata II. 

Gambar. 4. 

 

Foto bersama setelah wawancara dengan Salah satu Masyarakat pelaku Kahia’a di 

Desa Wasilomata II. Pada tanggal 11 Maret 2020. 



Gambar. 5. 

 

 

Kaumpu (Ruang Pingit yang dibuat Tanpa Celah) Desa Wasilomata II. Pada 

tanggal 14 September 2018. 

 

Gambar. 6. 

 

 

Salah satu pemukul Gendang di Desa Wasilomata II. Pengambilan gambar pada 

tanggal 18 Juli 2021. 

 

 



Gambar. 7. 

 

 

Foto pemukul Gendang dan Gong. Pengambilan gambar pada tanggal 18 Juli 

2021. 

 

Gambar. 8. 

 

Foto peserta kahia’a yang sudah keluar dari ruangan pingit(kaumpu) di Desa 

Wasilomata II. Pengambilan gambar pada tanggal 14 September 2018. 

 

 



Gambar. 9. 

 

Foto Proses kabindu untuk anak kecil. Pengambilan gambar pada tanggal 14 

September 2018. 

 

Gambar. 10. 

 

Foto pembakaran lilin bagi para peserta kahia’a oleh tokoh-tokoh adat. 

Pengambilan gambar pada tanggal 18 Juli 2021. 

 



Gambar. 11. 

 

Pemberian Pasali dari Masyarakat kepada peserta Kahia’a. Pengambilan gambar 

pada tanggal 14 September 2018. 

 

Gambar. 12. 

 

Para peserta keluar dari rumah acara untuk pertama kali setelah 4 hari 4 malam 

didalam kurungan, dan disinilah masyarakat-masyarakat yang datang melihat bisa 

memberikan pasali berupa uang. 

 



DATA INFORMAN 

No Nama Usia Jabatan 

 

1. 

Wa Maliha ± 60-70 tahun Bhi’sa 

2. La Esa ± 60-70 tahun Tokoh Adat 

3. Abdul Kadir  

± 45-50 tahun 

Kepala Desa / 

Tokoh Agama 

4. Ririn 25 tahun Masyarakat / 

Pelaku Kahia’a 

5. Ismayanti 26 tahun Masyarakat 

6. Asriani 29 tahun Masyarakat / 

Pelaku Kahia’a 

7. Kaimu ± 35-45 tahun Masyarakat 

8. Nurmania 26 tahun Masyarakat / 

Pelaku Kahia’a 

9. Alma 23 tahun Masyarakat / 

Pelaku Kahia’a 
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