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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Pedoman Transliterasi Arab-latin 

 Translitarasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya, 

yang dimaskud dengan transliterasi Arab-Latin dalam problem ini adalah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

 Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada table berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin j Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش
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 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y Ye ئ

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

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

2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti Vokal Bahasa Indonesia. Terdiri atas vokal 

tunggal atau monoflog 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 

 Fatha a A ا ´

 Kasrah i I ا ¸

 Dammah u U ا˚

 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat        dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 

 ´ى 
Fatha dan ya Ai a dan i 

 

 ´ؤ
Fatha dan wau Au a dan u 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

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

 Kasrah dan ya I i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau U u dan garis di atas ˚و

4. Ta Marbutah 

 Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup 

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

sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
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adalah [h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang 

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

tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid ( ). 

 Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf ي ber-tasydid di akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliteransikan seperti 

huruf maddah ( i ). 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

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

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

Kata sandang tidak tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-) 

7. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ) hanya berlaku bagi 

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

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

 Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

 Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an ), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah (هللا ) 

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

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

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

 Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (Alif caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huhuruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hurup awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt. = subhanahu wa ta‟ala  

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam  

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = Q.S. Al-Hujurat 49/13 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

Kec. = Kecamatan  

Kel. = Kelurahan 

KK = Kartu Keluarga 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 
 

Nama : Muhammad Syahrul Ande 
NIM : 30400117055 
Jurusan : Sosiologi Agama 
Judul Skripsi : Agama dan Kaerifan Lokal Masyarakat Pesisir (Studi Kasus 

Tradisi Kamomoose pada Masyarakat Kelurahan Gu Timur 
Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah 

 Penelitian ini mengkaji tentang agama dan kearifan lokal masyarakat pesisir 
(studi kasus tradisi kamomoose pada masyarakat Kelurahan Gu Timur Kecamatan 
Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Fokus dan tujuan penelitian ini terhadap muda 
mudi pada tradisi kamomoose dalam cari jodoh bagi perempuan yang sudah siap 
menikah dan juga proses dan pengaruh tradisi leluhur, serta kearifan lokal 
Masyarakat Pesisir sebagai Tradisi Kamomoose pada Masyarakat. 
 Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, dengan 
analisis deskriptif yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun sumber data yang 
diamati. Adapun sumber data dalam penelitian ini dari Pemerintah Kelurahan, 
Tokoh Adat, dan Masyarakat. Kemudian, metode pengumpulan data yang 
digunakan penulis dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Sementara pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Deskripsi muda-mudi terhadap 
Tradisi Kamomoose sebuah tradisi cari jodoh bagi perempuan yang sudah siap 
menikah, ditandai dengan Kamose atau Perempuan yang menjadi peserta dalam 
tradisi Kamomoose telah melewati prosesi Kahiya’a (Pingitan). 2) Prosesi 
pelaksanaan tradisi Kamomoose terbagi menjadi dua tahapan, pertama persiapan 
dan kedua pelaksanaan. Persiapan itu yang harus disiapkan gendang, mbololo, 
dhawa-dhawa, ndengu-ndengu, kacang, dan kayu balok yang dijadikan buete 
(tempat duduk), dan pemukul gendang tanpa hadirnya pemukul gendang 
pelaksanaan Tradisi Kamomoose ini tidak akan terlaksana. Dalam pelaksanaan 
Tradisi Kamomoose pertama-tama perempuan melalui tahapan Ombo atau 
Kahiaya’a (Pingitan) selama 3 sampai 7 hari, karena syarat untuk ikut Kamomoose 
perempuan sudah harus dewasa, sebagai bukti bahwa perempuan itu sudah dewasa 
maka wajib bagi perempuan buton mengikuti pingitan. Ketika tradisi Kahiya’a 
(Pingitan) selesai Kamose (Perempuan) akan diarak menuju Galampa (lesehan) 
untuk para perangkat adat. Selanjutnya Kamose mengambil buete (tempat) yang 
telah disediakan bersama para tokoh adat. Selama proses itu para anamoane 
(pemuda) melakukan Fopanga (memantau) Kamose (perempuan) mana yang layak 
untuk dipinang. 3) Nilai-nilai agama Islam yang terkandung di dalam Tradisi 
Kamomoose dilihat dari motivasi pelaksanaan tradisi tersebut dilatar belakangi oleh 
rasa syukur kepada Allah swt karena anak perempuan mereka telah memasuki usia 
dewasa atau balig. Selain itu, pelaksanaan tradisi Kamomoose justru mengamini 
ajaran tentang pentingnya menjalin serta merawat tali silaturahmi antar sesama 
umat manusia, hal ini dapat dibuktikan dengan orang-orang yang berada 
diperantauan berbondong-bondong untuk mudik ke kampung halaman agar tidak 
melewatkan momen tersebut. 
 Implikasi penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Buton 
Tengah khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Buton Tengah agar dapat memberikan perhatian serius terhadap tradisi 
Kamomoose globalisasi sehingga tetap eksis dalam kehidupan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepercayaan agama dan kearifan lokal di wilayah pesisir saling berkaitan dan 

memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Agama, 

sebagai sistem keyakinan spiritual dan praktik keagamaan, serta kearifan lokal, 

yang mencakup pengetahuan tradisional dan praktik warisan turun-temurun, 

bersama-sama membentuk identitas dan gaya hidup masyarakat pesisir. Peran 

agama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, mengarahkan perilaku 

moral dan etika, mengatur hubungan dengan Tuhan, dan memberikan panduan 

dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

Agama juga mencakup serangkaian ritual keagamaan yang memperkuat 

ikatan sosial dan kehidupan spiritual masyarakat pesisir. Budaya mereka adalah 

hasil dari interaksi manusia dengan alam semesta ini. Manusia, sebagai makhluk 

yang dilengkapi dengan akal pikiran oleh Tuhan, memiliki kemampuan untuk 

berkarya di bumi ini dan memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di planet ini. 

Selain itu, manusia juga memiliki aspek-aspek seperti akal, kecerdasan, perasaan, 

emosi, keinginan, dan perilaku yang semuanya merupakan bagian dari hakikatnya.1  

Di sisi lain, kearifan lokal mencakup pengetahuan dan praktik-praktik yang 

dikembangkan oleh masyarakat pesisir selama berabad-abad. Kearifan lokal 

mencakup pengetahuan tentang alam, laut, budidaya perikanan, pertanian, 

kerajinan tradisional, serta adat istiadat dan kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal 

ini menjadi identitas budaya yang unik dan menjadi warisan yang harus 

dilestarikan. Namun, agama dan kearifan lokal masyarakat pesisir tidak selalu 

berjalan sejalan. Terkadang terdapat konflik atau ketegangan antara ajaran agama 

 
1 Laode Monto Bauto,“Prespektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat 

Indonesia”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol.23 No.2,2014. h. 19-24 
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dengan praktik-praktik kearifan lokal. Perubahan sosial, modernisasi, dan 

perubahan lingkungan juga dapat mempengaruhi agama dan kearifan lokal 

masyarakat pesisir. Perubahan ini bisa mengarah pada penurunan nilai-nilai dan 

praktik kearifan lokal, serta pergeseran dalam pemahaman dan praktik agama 

sementara itu, dalam bidang Antropologi, agama dianggap sebagai salah satu 

komponen kebudayaan yang dapat diselidiki melalui pendekatan evolusi, peran, 

serta fungsinya dalam struktur masyarakat.2 

Di wilayah Sulawesi Tenggara secara umum, dan khususnya di Kelurahan Gu 

Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, masyarakat memiliki 

karakteristik unik dalam penafsiran budaya dan tradisi adat mereka. Salah satu 

contoh yang mencolok dari hal ini adalah pelaksanaan tradisi kamomoose. Tradisi 

Kamomoose bermula dari gagasan, konsep, dan kesepakatan yang kemudian 

diwujudkan dalam bentuk perayaan. Tradisi ini tidak datang begitu saja, melainkan 

memiliki latar belakang dan penyebab tertentu. Berdasarkan kisah turun temurun 

atau cerita rakyat, tradisi ini bermula dari peristiwa limbaanogau, yaitu ucapan yang 

keluar dari seseorang. Pada waktu itu, ada seorang ayah yang memanggil anaknya 

untuk membelikan rokok, namun anak tersebut tidak merespons panggilan ayahnya 

karena tengah asyik bermain permainan, yaitu Kamomoose, yang biasa dilakukan 

saat acara kahiya'a.3  

Tradisi Kamomoose pada masyarakat Gu Timur merupakan warisan dari 

nenek moyang mereka yang masih dijalankan dan dipraktikkan secara turun 

temurun hingga saat ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar nilai-nilai yang 

terkandung dalam Tradisi Kamomoose tetap terjaga dan dapat diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Kamomoose adalah jenis permainan yang tumbuh 

 
2Rindom Harapan, “Nilai-nilai Budaya Lokal Dalam Budaya Islam pada Masyarakat Lembak 

Di Kota Bengkulu”, Jurnal Tsaqofah &Tarikh Vol.1 no.2,2016. h. 192-194 
3Asnawi.(2019). Tradisi kamomose di buton tengah. Jurnal Kajian Sosial dan Budaya, 3(2), 

54–63. 
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dan berkembang dalam budaya Kelurahan Gu Timur. Permainan Kamomoose yang 

biasanya dilangsungkan di malam hari merupakan salah satu aspek yang unik dan 

menarik dalam masyarakat Kelurahan Gu Timur. Hal ini, karena permainan ini 

melibatkan semua kalangan masyarakat tanpa memandang perbedaan kasta sosial. 

Selain sebagai hiburan, Kamomoose juga berfungsi sebagai cara untuk 

memperkenalkan kesiapan peserta Kamomoose yang ingin dipinang kepada 

masyarakat setempat.4 

Kamomoose pada beberapa tahun yang silam di Kelurahan Gu Timur Dalam 

konteks ini, Kamomoose diartikan sebagai kesempatan untuk mencari pasangan 

hidup, sehingga wanita yang ikut dalam acara Kamomoose adalah mereka yang siap 

untuk memulai proses perkenalan yang bisa berujung pada pernikahan. Kearifan 

adalah kebenaran yang berlaku secara universal, sehingga jika kita menambahkan 

kata "lokal" ke dalamnya, hal itu dapat membatasi konsep dasar dari kearifan itu 

sendiri. Ketika kita membicarakan tentang kearifan, kita sebenarnya sedang 

berbicara tentang nilai-nilai universal dan kebenaran. Menentang konsep kearifan 

lokal dapat dianggap sebagai penolakan terhadap nilai-nilai universal. para sosiolog 

telah menyederhanakan pemahaman tentang perubahan sosial dan dinamika 

budaya, yang menghasilkan klasifikasi masyarakat menjadi dua jenis, yaitu 

masyarakat pra-moderen atau pra-industrial dan masyarakat moderen.5 

Kebenaran universal sebenarnya merupakan hasil akumulasi dari nilai-nilai 

kebenaran yang berlaku di tingkat lokal. Tidak ada kebenaran universal yang dapat 

eksis tanpa adanya kearifan lokal. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk 

menghadapkan atau memisahkan kearifan lokal dengan kebenaran universal, sesuai 

dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujurat (4.9/1.3).  

 
4 Hasaruddin, & Hendraman.(2016). Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Kamomoose di Buton 

Sulawesi Tenggara. Al-Ulum, 16(1), 165–184. 
5 Nurdien H.Kistanto, “Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia”, Jurnal Sabda 

Vol.13no. 2, 2018. h, 169-171. 
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قبََاۤىِٕلَ لِتعََارَفوُْا ۚ اِنَّ  انُْثٰى وَجَعلَْنٰكُمْ شُعوُْباً وَّ نْ ذكََرٍ وَّ   يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلقَْنٰكُمْ م ِ

َ عَلِيْمٌ خَبِ  ِ اتَقْٰىكُمْ اِۗنَّ اللّٰه  اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰه

Terjemahnya; 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.6  

Berdasarkan ayat di atas bahwa tradisi kamomoose merupakan suatu  ajang 

pencarian jodoh dalam bentuk tradisi dan kearifan lokal. Pelaksanaan tradisi 

kamomoose di Kelurahan Gu Timur memiliki dimensi spiritual yang serupa dengan 

nilai-nilai agama dalam kehidupan umat Islam. Tradisi kamomoose di masyarakat 

Kelurahan Gu Timur, yang terletak di Kecamatan Lakudo, memiliki sifat upacara 

keagamaan karena kegiatan tersebut mengandung unsur-unsur tradisional dan 

dilakukan sesuai dengan norma-norma agama. Unsur-unsur tradisional yang 

dimaksud di sini mencakup praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat, seperti 

doa. Proses kamomoose dimulai setelah penyelenggara (pu) duduk, dengan awalan 

pemukulan gendang sebagai pengiring bagi penabur kacang. Penabur kacang 

pertama kali adalah keluarga penyelenggara kamomoose, yang kemudian diikuti 

oleh pemuka adat, imam, dan kemudian masyarakat umum. Formasi lingkaran 

orang yang menaburkan kacang mengindikasikan perlunya perlindungan terhadap 

gadis-gadis yang ikut serta dalam kamomoose dari gangguan orang luar. Selain itu, 

tindakan menaburkan kacang juga menggambarkan pentingnya memperkuat ikatan 

sosial antara nggota masyarakat, termasuk antara generasi muda dan tua. Tradisi 

kamomoose memiliki tujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar umat 

beragama dan antar anggota masyarakat, baik itu antara generasi muda, antara anak 

dan orang tua, maupun antara anggota masyarakat sebaya. Irama gendang yang 

 
6 Kementerian agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya (Bogor, Sukses Publishing, 2012), h. 

518 
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mengiringi proses penaburan kacang mencerminkan pentingnya menjalani 

kehidupan sesuai dengan ritme yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa sesuai 

dengan norma dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tradisi kamomoose 

bertujuan untuk memperkuat rasa saling menghargai dan menghormati di antara 

anggota masyarakat, di mana generasi muda menghormati generasi tua dan generasi 

tua melindungi generasi muda..7  

Tradisi kamomoose kemudian telah mengalami perjalanan yang sangat 

panjang sejak zaman kerajaan Buton berdiri, bahkan sejak sampai hari ini tradisi 

kamomoose masih di pertahankan dan dilestarikan. Pelaksanaan tradisi kamomoose 

biasanya dilaksanakan setiap tahun sekali setelah 4-7 hari setelah hari raya idul fitri. 

Nilai agama yang terkandung dalam tradisi kamomoose ini adalah kepercayaan 

masyarakat yang masih meyakini perihal status individu (wanita) dari status gadis 

remaja (kabuabua) ke status gadis (kalambe) yang di mana mereka sudah diberikan 

pengetahuan baik secara fisik  maupun mental dan ketika anak gadis (kalambe) 

telah mengikuti prosesi kahiya’a para individu (wanita) ini telah melewati fase 

remaja (kabuabua) dan masuk ke fase dewasa (kalambe) dan siap untuk dipinang.8 

Hal ini sebagaimana penjelasan latar belakang masalah diatas, bahwa tradisi 

kamomoose dan nilai-nilai agama sangat relevan dalam setiap agenda kebudayaan 

dan kehidupan masyarakat Gu Timur sehingga hal ini penulis lebih tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh untuk mengkaji mengenai “Agama dan Kearifan Lokal 

Masyarakat Pesisir Studi Kasus Tradisi Kamomoose pada Masyarakat Kelurahan 

Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah.”  

 
7 Muhammad Ihram Husni,dkk, Tradisi kamomose sebagai ajang mencari jodoh di Kelurahan 

Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah: “Jurnal” Penelitian Pendidikan Sejarah, 

Vol.5 no. 3, 2020. h, 210-212 
8 Sukmawati Salihun,dkk, Tradisi Kamomose Sebagai Bagian Warisan Budaya Masyarakat 

Studi di Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi 

Tenggara: “Jurnal” Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.6 no.1, 2023. h, 42-44 
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Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses tradisi 

kamomoose dan untuk mengetahui pengaruh tradisi kamomoose terhadap 

kehidupan beragama masyarakat yang kental akan nilai-nilai sakral terhadap sikap, 

kepribadian, dan tingkah laku keagamaan masyarakat pesisir di Kelurahan Gu 

Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian, maka Penelitian ini berfokus pada suatu 

pengaruh dan proses tradisi leluhur serta Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir 

sebagai Tradisi Kamomoose pada Masyarakat Kelurahan Gu Timur 

Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka deskripsi fokus penelitian ini 

akan membahas mengenai sebagai berikut: 

a. Ingin mengetahui nilai agama dan kearifan lokal yang terkandung 

dalam tradisi kamomoose pada masyarakat Kelurahan Gu Timur 

Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah 

b. Untuk mengetahui deskripsi muda-mudi terhadap tradisi kamomoose 

pada masyarakat Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten 

Buton Tengah 

c. Proses tradisi kamomoose pada masyarakat Kelurahan Gu Timur 

Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana deskripsi muda-mudi terhadap tradisi kamomoose? 

2. Bagaimana proses tradisi kamomoose pada masyarakat pesisir di Kelurahan 

Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah? 
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3. Bagaimana nilai agama dan kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi 

kamomoose? 

D. Kajian Pustaka 

1. Pratama adi saputra pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul 

“Kearifan lokal dalam pandangan Agama masyarakat Kelurahan Pasar 

Madang studi tentang tradisi Nandran pada masyarakat Kelurahan Pasar 

Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus” penulis 

memfokuskan pada Pengamatan terhadap nilai-nilai agama dan kearifan 

lokal termanifestasi melalui tradisi masyarakat pesisir, seperti tradisi 

Nandran. Penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana 

proses pelaksanaan tradisi Nandran serta dampaknya terhadap aspek 

kehidupan beragama di Kelurahan Pasar Madang. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tradisi Nandran di masyarakat Pasar Madang 

mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai agama dan kearifan lokal, 

dengan landasan utama yang didasarkan pada syariat Islam, mengingat 

mayoritas penduduknya beragama Islam. Proses pelaksanaan tradisi Nadran 

terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama melibatkan persiapan, seperti 

perencanaan waktu pelaksanaan Nandran, pembentukan panitia, dan tahap 

kedua yang melibatkan pembuatan bala suji, persiapan sesajen, pelaksanaan 

ritual ruwat laut, serta pertunjukan pewayangan.  

Tahap ketiga adalah tahap pasca-pelaksanaan yang mencakup 

ceramah keagamaan sebagai acara penutup. Tradisi Nandran memiliki 

dampak positif pada kehidupan beragama masyarakat Pasar Madang, 

khususnya dalam hal aqidah (keyakinan), akhlak (moral), dan kerukunan 
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umat beragama. Tradisi ini membantu masyarakat untuk selalu mengingat 

Allah Swt.9 Sementara itu, perbedaan penelitian yang akan penulis teliti 

adalah mengenai agama dan kearifan lokal masyarakat pesisir studi kasus 

tradisi kamomoose pada masyarakat Kelurahan Gu Timur Kecamatan 

Lakudo Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan pendekatan 

kulaitatif analitis deskriptif dan teori kearifan lokal sebagai toeri utama serta 

pandangan agama sebagai teori pendukung, sedangkan persamaan dari 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah 

mengenai kearifan lokal dalam pandangan agama untuk melihat integrasi 

nilai studi kearifan lokal dan agama terhadap masyarakat.  

2. Riko yohanes pada tahun 2017 dengan judul “Integrasi tradisi dan Agama 

dalam Kearifan lokal Nattak Teba studi di Desa Luas Kecamatan Batu 

Ketulis Kabupaten Lampung Barat” penulis menjelaskan bahwa Nattak 

Teba adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang telah menjadi bagian dari 

budaya terkait dengan pekerjaan membersihkan lokasi mandi seperti 

Tambak, Lamban Batin, dan kuburan. Tradisi Nattak Teba ini berasal dari 

praktik-praktik nenek moyang pada masa lalu. Namun, setelah agama Islam 

diperkenalkan, kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak dihilangkan sepenuhnya. 

Namun, mereka mengganti aspek-aspek tertentu dari tradisi ini, seperti 

menggantikan objek-objek upacara dengan doa-doa Islam.  

Oleh karena itu, tradisi Nattak Teba mencerminkan perpaduan 

antara tradisi lokal dan agama, di mana tata cara pelaksanaannya mengikuti 

tradisi nenek moyang, sementara doa-doa yang digunakan adalah doa-doa 

dari agama Islam. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian 

 
9 Pratama adi saputra, “Kearifan lokal dalam pandangan Agama masyarakat Kelurahan Pasar 

Madang studi tentang tradisi Nandran pada masyarakat Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota 

Agung Kabupaten Tanggamus”, Skripsi (Raden Intan Lampung: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama, 

2020).   
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lapangan (field research) dengan karakteristik penelitian deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data primer dan sekunder, 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang 

terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, dan 

kesimpulan ditarik dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pelaksanaan 

tradisi Nattak Teba yang umum dilakukan oleh masyarakat melibatkan dua 

jenis kegiatan, yaitu Nattak Teba (Bugagai) yang merupakan kegiatan fisik 

yang dilakukan oleh bujang gadis, dan Nattak Teba (Nyebut) yang 

melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.  

Sementara itu, perbedaan penelitian yang akan penulis teliti adalah 

mengenai agama dan kearifan lokal masyarakat pesisir studi kasus tradisi 

kamomoose pada masyarakat Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan pendekatan kulaitatif 

analitis deskriptif dan teori kearifan lokal sebagai toeri utama serta 

pandangan agama sebagai teori pendukung,10 sedangkan persamaan dari 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah 

mengenai kearifan lokal dalam pandangan agama untuk melihat integrasi 

nilai studi kearifan lokal dan agama terhadap masyarakat.  

3.  Yuliana pada tahun 2019 dengan judul “Potensi kearifan lokal dalam 

penguatan nilai-nilai Agama desa ujung bawang Kecamatan Singkil 

Kabupaten Aceh Singkil” dalam skripsinya Penelitian ini memfokuskan 

pada dua permasalahan utama, yakni: 1) Bagaimana pandangan masyarakat 

Desa Ujung Bawang terhadap Kearifan Lokal? 2) Apakah Kearifan Lokal 

mampu memperkuat Nilai-nilai Agama di Desa Ujung Bawang, Aceh 

 
10 Riko Yohanes, “Integrasi tradisi dan agama dalam kearifan lokal Nattak teba studi di desa 

Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat”, Skripsi (Raden Intan Lampung: Fak. 

Ushuluddin dan Studi Agama 2017). 
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Singkil? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk 

laporan riset, dengan pendekatan Antropologi Agama. Sumber data utama 

adalah data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi di Desa Ujung Bawang. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari bacaan dan informasi lain yang relevan dengan Kearifan 

Lokal di Desa Ujung Bawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Kearifan Lokal memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai 

agama. Kearifan Lokal di Desa Ujung Bawang dianggap sebagai bentuk 

kearifan lingkungan yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan 

memiliki keterkaitan yang kuat dengan budaya dan tradisi setempat.  

Masyarakat percaya bahwa menjaga dan melestarikan Kearifan 

Lokal sangatlah penting, karena hal ini membantu memelihara etika, nilai-

nilai saling menghormati, gotong royong, saling tolong menolong, dan 

aspek-aspek positif lainnya dalam lingkungan sosial masyarakat. Contoh-

contoh konkret dari Kearifan Lokal di Desa termasuk Tari Dampeng, 

upacara pernikahan, dan tradisi Tepung Tawar. Agama juga mengajarkan 

nilai-nilai perdamaian, ketentraman, dan pentingnya berinteraksi dengan 

sesama manusia dengan baik. Ini memiliki tujuan untuk mencegah konflik 

sosial dan membangun komunikasi yang positif antara individu dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, Agama dan Kearifan Lokal berperan penting 

dalam mempromosikan harmoni sosial dan kerukunan dalam masyarakat.11 

Sementara itu, perbedaan penelitian yang akan penulis teliti adalah 

mengenai agama dan kearifan lokal masyarakat pesisir studi kasus tradisi 

kamomoose pada masyarakat Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

 
11 Yuliana, “Potensi kearifan lokal dalam penguatan nilai-nilai Agama desa ujung bawang 

Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil”, Skripsi (Sumatera Utara: Fak. Ushuluddin dan Studi 

Agama 2019). 
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Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan pendekatan kulaitatif 

analitis deskriptif dan teori kearifan lokal sebagai toeri utama serta 

pandangan agama sebagai teori pendukung, sedangkan persamaan dari 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah 

mengenai kearifan lokal dalam pandangan agama untuk melihat integrasi 

nilai studi kearifan lokal dan agama terhadap masyarakat.  

4. Muhammad Ihram Husni dan kk pada tahun 2020 dengan judul “Tradisi 

Kamomoose Sebagai Ajang Mencari Jodoh di Kelurahan Gu Timur 

Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah" Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi kamomoose di 

Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, 2) 

Untuk menjelaskan makna simbolik dalam tradisi kamomoose di Kelurahan 

Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, 3) Untuk 

menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi kamomoose di 

Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneilitian sejarah 

menurut Helius Sjamsuddin dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) 

Pengumpulan sumber (heuristik), 2) Kritik sumber (verifikasi), 3) Penulisan 

sejarah (historiografi).  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Proses pelaksanaan 

tradisi kamomoose di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten 

Buton Tengah terdiri dari; a) Tahap persiapan yaitu alat-alat yang digunakan 

dalam pelaksanaan tradisi kamomoose adalah: (1) Gendang (ganda dhawa), 

terbuat dari kulit kambing atau sapi, (2) Mbilolo (gong), terbuat dari 

kuningan yang dipakai untuk mengiringi acara kamomoose, (3) Dhawa-

dhawa, merupakan alat musik tradisional yang dipasang didekat mbilolo, 
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(4) Ndengu-ndengu, alat musik tradisional yang terbuat dari kuningan yang 

terdiri dari tiga buah. b) Tahap pelaksanaan yaitu; (1) Waktu pelaksanaan 

tradisi kamomoose dimulai pukul 20.00 Wita sampai selesai, (2) Kalampi 

adalah pakaian yang digunakan peserta kamomoose, (3) Pu’uno lambu 

adalah pihak penyelenggara tradisi kamomoose, (4) Fopangano adalah 

peserta yang duduk dalam acara kamomoose dan penabur gendang.  

2) Makna simbolik yang terkandung dalam tradisi kamomoose di 

Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yaitu 

sebagai alat pemersatu untuk membina hubungan kekraban di Kelurahan Gu 

Timur. 3) Nilai yang terkandung dalam tradisi kamomoose di Kelurahan Gu 

Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah terdiri dari; a) Nilai 

spiritual yaitu pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan-aturan agama, b) 

Nilai etika yaitu bentuk sikap yang baik agar selalu hidup berdampingan 

dan saling membantu dan, c) Nilai estetika yaitu memberikan keindahan 

tersendiri pada semua peserta yang mengikuti tradisi kamomoose.12  

Sementara itu, perbedaan penelitian yang akan penulis teliti adalah 

mengenai agama dan kearifan lokal masyarakat pesisir studi kasus tradisi 

kamomoose pada masyarakat Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan pendekatan kulaitatif 

analitis deskriptif dan teori kearifan lokal sebagai toeri utama serta 

pandangan agama sebagai teori pendukung, sedangkan persamaan dari 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah 

mengenai kearifan lokal dalam pandangan agama untuk melihat integrasi 

nilai studi kearifan lokal dan agama terhadap masyarakat.  

 
12 Muhammad Ihram Husni,dkk, Tradisi kamomose sebagai ajang mencari jodoh di Kelurahan 

Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah: “Jurnal” Penelitian Pendidikan Sejarah, 

Vol.5 no. 3, 2020. h, 205 
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5. Muhammad Rizky pada tahun 2019 dengan judul“Internalisasi Nilai-nilai 

Ajaran Islam Dalam Tradisi Mora’ pada Masyarakat Etnik lalaeyo,di 

Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una” dalam skripsinya yang Skripsi 

ini mengulas tentang cara masyarakat etnik Lalaeyo di Kecamatan Tojo, 

Kabupaten Tojo Una-Una, melakukan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam 

dalam tradisi Mora'. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pelaksanaan 

tradisi Mora' di kalangan masyarakat etnik Lalaeyo di daerah tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang 

melibatkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

tradisi Mora' di kalangan masyarakat etnik Lalaeyo mengambil bentuk 

perayaan rakyat yang melibatkan seluruh masyarakat yang hadir. Sebelum 

Islam memasuki wilayah Tojo, tradisi Mora' didasarkan pada kepercayaan 

animisme dan dinamisme nenek moyang mereka. Namun, setelah Islam 

diperkenalkan di wilayah Tojo oleh para pendakwah yang bertujuan untuk 

menyebarkan dan mengintegrasikan ajaran Islam, tradisi Mora' mengalami 

perubahan signifikan. Ajaran islam secara perlahan menggantikan 

kepercayaan tradisional masyarakat terhadap nenek moyang mereka. 

Perubahan ini juga mempengaruhi tujuan dan bentuk pelaksanaan tradisi 

Mora', yang sekarang lebih banyak mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. 

Tradisi Mora' kini diisi dengan nilai-nilai Islam, seperti ungkapan rasa 

syukur kepada Allah atas hasil panen yang melimpah dan mempererat tali 

silaturahmi antarwarga. juga saling bekerjasama, saling berbagi dan 

meningkatkan pemahaman agama kepada generasi muda. Pandangan 

masyarakat terhadap dasar pelaksanaan Tradisi mora’ adalah perayaan yang 



14 
 

 
 

bertujuan untuk menambah kecintaan masyarakat, akan tetapi dalam proses 

pelaksanaannya masih ada beberapa keluarga yang masih mempertahankan 

kepercayaan nenek moyang dulu, walaupun sebagian besar dari masyrakat 

setempat telah mengubah nilai kepercayaan dan tujuan dari pelaksanaan 

tradisi mora’ pada etnik lalaeyo.13  

Sementara itu, perbedaan penelitian yang akan penulis teliti adalah 

mengenai agama dan kearifan lokal masyarakat pesisir studi kasus tradisi 

kamomoose pada masyarakat Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan pendekatan kulaitatif 

analitis deskriptif dan teori kearifan lokal sebagai toeri utama serta 

pandangan agama sebagai teori pendukung, sedangkan persamaan dari 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah 

mengenai kearifan lokal dalam pandangan agama untuk melihat integrasi 

nilai studi kearifan lokal dan agama terhadap masyarakat. 

E. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat penelitian sebagai berikut: 

a. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program 

dibidang sosial khususnya.  

b. Bagi Tokoh adat dan Masyarakat seara umum, penelitian ini secara tidak 

langsung dapat memberikan pengetahuan kepada Masyarakat serta dapat 

menjadi acuan pengembangan tentang Tradisi Kamomoose pada 

Mayarakat Pesisir di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo, Buton 

Tengah. 

 
13 Muhammad Rizky, “Internalisasi Nilai-nilai Ajaran Islam Dalam Tradisi Mora’ pada 

Masyarakat Etnik lalaeyo, di Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una”, Skripsi (Palu: Fak. 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 2019). 
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c. Bagi Bidang Keilmuan Sosisologi Agama, ini dapat dijadikan ilmu 

pengetahuan atau referensi bagi para pembaca. 

d. Bagi Pihak Kampus, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pendukung dalam pengabdian masyarakat serta meningkatkan reputasi 

kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk Mengetahui Proses Tradisi Kamomoose pada masyarakat pesisir di 

Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. 

b. Ingin Mengetahui nilai agama dan kearifan lokal yang terkandung dalam 

tradisi kamomoose. 

c. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi muda-mudi terhadap tradisi 

kamomoose. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITAS 

A. Agama dan Budaya Lokal 

Agama merupakan pelajaran, petunjuk, perintah, ingkar, peraturan dan 

pedoman yang dipercayai oleh para pengikutnya yang bermula dari kekuatan yang 

sangat melekat pada Yang Maha Kuasa yang dijadikan pedoman oleh individu 

dalam bertindak. Pada akhirnya, perwujudan tingkah laku dalam kehidupan sehari-

hari yang teratur. Manusia menganut ajaran yang bersumber dari suatu agama 

sebagai pedoman hidup. Berbagai standar yang memandu kehidupan yang ketat 

adalah pelajaran. Terdiri dari petunjuk penalaran, melihat pedoman dalam menilai 

sesuatu, dari kaidah-kaidah dalam latihan sehari-hari. Dapat pula dimaknai bahwa 

kepala dan premis agama adalah keyakinan akan berkumpulnya suatu substansi 

(Tuhan). Keyakinan dapat diartikan sebagai pengakuan akan kehadiran Tuhan yang 

mempunyai sifat sempurna dan kuat tanpa ada yang dapat membatasinya. Dari 

pengakuan akan kehadiran Tuhan menimbulkan sensasi takut, akomodasi, sehingga 

manusia mengungkapkan cinta dalam struktur yang berbeda-beda sesuai prinsip 

yang ditetapkan suatu agama.14 

Agama merupakan sesuatu yang patut diketahui penting yang terkandung di 

dalamnya, dan agama bergantung pada sifat mental sebagai keyakinan, maka kuat 

tidaknya agama bergantung pada sejauh mana keyakinan itu ditanamkan dalam ruh. 

Oleh karena itu, dengan mengetahui pentingnya yang terkandung dalam agama, 

individu yang tegas dapat merasakan kelembutan dan ketenangan yang dapat kita 

ambil dari hikmah dari agama tersebut. Maka dalam mengemukakan 

 
14 Pratiwi, M. (2016). Pengertian Agama. 1–23. 
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makna agama diperlukan pemikiran yang hati-hati, mengingat hal ini tentu 

bukan perkara yang sederhana dan tidak sulit untuk dilakukan.15 

Agama adalah sebuah sistem keyakinan dan praktik spiritual yang umumnya 

melibatkan kepercayaan pada suatu kekuatan transenden atau ilahi. Agama 

mengatur hubungan manusia dengan hal-hal yang dianggap suci, seperti tuhan, 

dewa-dewi, atau realitas spiritual lainnya. Pengertian agama dapat berfariasi 

tergantung pada perspektif dan pendekatan yang digunakan, tetapi beberapa elemen 

umum yang sering terdapat dalam pengertian agama antara lain: 

a. Keyakinan pada keberadaan kekuatan transenden: Agama melibatkan 

keyakinan akan keberadaan entitas atau kekuatan yang lebih tinggi, seperti 

tuhan, dewa-dewi, roh, atau realitas spiritual lain nya. 

b. Sistem keyakinan dan doktrin: Agama memiliki seperangkat keyakinan, 

doktrin atau ajaran yang membentuk landasan kepercayaan dan praktik 

spiritual umatnya. Sistem ini dapat meliputi konsep tentang pencipta, tujuan 

hidup, moralitas, kehidupan setelah mati, dan sebagainya. 

c. Praktik ritual dan ibadah: Agama melibatkan praktik ritual atau ibadah tertentu 

yang dilakukan oleh para penganutnya. Ritual ini dapat meliputi doa, meditasi, 

puja-puja, pengorbanan, atau kegiatan-kegiatan spiritual lainnya yang 

bertujuan untuk berhubungan dengan realitas transenden atau memperkuat 

ikatan dengan komunitas agama. 

d. Komunitas atau jemaat: Agama sering kali melibatkan pembentukan kom 

unitas atau jemaat yang berkumpul untuk beribadah, mempelajari ajaran 

 

15 Asir, A. (2014). Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia. Ahmad Asir, 

1(1), 57–58. http://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/234 

 



 

 
 

agama, dan saling mendukung dalam praktik spiritual. Komunitas ini juga 

berfungsi sebagai wadah sosial dan kultural bagi para penganut agama. 

e. Pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari: Agama dapat mempengaruhi 

berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk etika, moralitas, hubungan 

sosial, kehidupan keluarga, dan tatanan sosial. Agama sering kali memberikan 

pedoman dan nilai-nilai yang diikuti oleh para penganutnya. 

Menurut Harun Nasution, komponen agama dibedakan menjadi 4 komponen, 

yaitu: 

a. Komponen Pertama 

Komponen iman pada kekuatan surgawi. Kemampuan sihir datang dalam 

berbagai bentuk. Dalam agama kasar, kekuatan luar biasa dapat muncul sebagai 

benda yang memiliki kemampuan membingungkan (sakti) atau menggelikan, 

jiwa, atau jiwa yang terdapat pada benda yang memiliki kemampuan rahasia. 

b. Komponen Kedua 

Komponen keyakinan bahwa kepuasan dan kesejahteraan serta kegembiraan 

yang dicari pun akan hilang. Hubungan baik ini kemudian diwujudkan dalam 

ibadah, selalu mengingat-Nya dan menaati perintah-perintah-Nya. 

c. Komponen Ketiga 

Komponen reaksi mendalam dari manusia. Respon tersebut bisa berupa 

perasaan cinta atau takut, seperti pada agama monoteistik atau agama primitif. 

d. Komponen Keempat 

Komponen kehadiran yang disucikan dan disakralkan, sebagai kekuatan dunia 

lain, sebagai kitab-kitab surgawi yang berisi hikmah agama yang bersangkutan, 

tempat-tempat tertentu, serta perangkat keras yang dianggap berkah untuk 

menyelenggarakan ibadah, dan lain-lain.16 

 
16 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 

h.11. 



 

 
 

Menurut J.H. Leuba, agama adalah suatu pendekatan dalam bertindak, 

sebagai kerangka keyakinan atau sebagai suatu kecenderungan yang luar biasa. 

Sedangkan Thouless memandang agama sebagai hubungan pragmatis yang 

dirasakan dengan apa yang diterima sebagai binatang atau sebagai makhluk yang 

lebih tinggi dari manusia.17 

Menurut Ridwan Lubis, agama memainkan dua kemampuan, antara lain: 

Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana melihat dunia dari sudut pandang 

yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Agama menunjukkan kesadaran akan 

cara pandang yang pada akhirnya melahirkan sikap kerja keras sebagai enkapsulasi 

hadiah ideal yang akan diperoleh individu ketika berada di ranah setelah restorasi 

(eskatologis). Kedua, agama sebagai sebuah seremonial mengandung makna yang 

memberdayakan asosiasi manusia dengan hal-hal di luar jangkauannya. Hubungan 

ini berkembang dari berkumpulnya dua sudut pandang yang pada dasarnya tidak 

berhubungan, namun kemudian terpecah menjadi satu dalam diri manusia. Dua hal 

yang bermasalah itu adalah ketakutan dan kerinduan.18 

Kebudayaan sangat penting bagi masyarakat karena kebudayaan 

mencerminkan kepribadian masyarakat itu sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. 

Namun demikian, untuk menjaga kualitas sosial, upaya dari berbagai lapisan 

masyarakat terus dilakukan untuk memajukan cara hidup mereka, sehingga budaya 

dapat membawa manfaat materi. Oleh karena itu, bahkan acara sosial suatu 

kelompok etnis sering kali dilakukan secara finansial. Seiring berjalannya waktu, 

praktik-praktik seperti ini akan meluruhkan sisi-sisi filosofis suatu kebudayaan, 

karena kebudayaan tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, 

melainkan untuk mendapatkan manfaat kekinian. Koentjaraningrat dalam bukunya 

 
17 Sururin, “Ilmu Jiwa Agama” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4. 
18 Ridwan Lubis, “Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi 

Sosial” (Jakarta: Prenada media Group, 2015), h. 22-23. 



 

 
 

Prologue to Humanities mengutip penilaian Talcoot Parson bersama A.L. Kroeber 

dan J.J. Honingmann, menyampaikan usulan ketiga peneliti tersebut untuk 

memisahkan jenis kebudayaan sebagai suatu susunan pemikiran dan gagasan dari 

jenis kebudayaan sebagai suatu perkembangan kegiatan dan latihan manusia yang 

dirancang, sehingga timbul tiga dampak samping kebudayaan antara lain: 

pemikiran pertama, latihan kedua dan kelangkaan kuno ketiga. Lebih lanjut, 

Koentjaraningrat memisahkan ketiga jenis kebudayaan sebagai berikut: 

1. Struktur kebudayaan sebagai jaringan konsep, konsep, nilai, standar, dan 

sebagainya. 

2. Kebudayaan sebagai kumpulan interaksi dan perilaku sosial manusia yang 

baku 

3. Jenis kebudayaan karena karya sebagai barang material. 

Jenis budaya yang utama bersifat dinamis, karena sebagai pertimbangan, 

keyakinan, keyakinan, aturan-aturan yang tersimpan dalam ingatan otak setiap 

orang, contoh-contoh yang disingkirkan ini dibagikan secara positif oleh semua 

individu dalam suatu budaya sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka tentang 

budaya tersebut. cara hidup yang mereka renungkan. Kerangka sosial yang 

demikian tentunya tidak dapat diketahui dengan alasan tidak dapat digerakkan oleh 

individu di luar daerah setempat. Kualitas-kualitas sosial yang dianut dan dianggap 

mempunyai tempat bersama kadang-kadang dipelintir atau diabaikan oleh 

masyarakat dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut, baik sebagai bentuk 

pertentangan, keinginan untuk berubah, atau karena ketidaksadaran sehingga 

aktivitasnya dipandang tidak berhubungan. Kemudian, pada saat itu, yang tunggal 

akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.19 

 

 
19 Santri Sahar, Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu & Agama, (Makassar: Carabaca, 

2015), h. 87-115 



 

 
 

B. Kearifan Lokal 

Kecerdasan lingkungan terdiri dari dua kata yaitu kecerdasan (insight) 

dan kearifan lokal (lingkungan) dan dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu 

kemanusiaan disebut juga kearifan lokal. Makna kedekatan juga bermakna 

lingkungan dan kecerdasan yang bermakna wawasan. Menurut Sartini, 

wawasan lingkungan adalah pemikiran-pemikiran terdekat yang cerdas, penuh 

kecerdasan, bernilai tinggi, ditanamkan dan diikuti oleh individu-individu di 

daerah setempat.20 Berdasarkan hakikatnya, kearifan lokal pada dasarnya 

merupakan gagasan atau aturan yang telah ada dan diyakini oleh setiap anggota 

masyarakat yang menjadi landasan kehidupan saat ini. Wawasan terdekat telah 

menunjukkan kemampuannya untuk bertahan hingga saat ini. Ciri-ciri wawasan 

lingkungan adalah sebagai berikut: 

a. Siap bertahan melawan masyarakat asing. 

b. Dapat mewajibkan komponen sosial luar. 

c. Mampu mengkoordinasikan komponen budaya asing ke dalam budaya 

pertama. 

d. Mampu mengendalikan. 

e. Siap memberikan panduan untuk pergantian peristiwa sosial. 

Wawasan terdekat adalah informasi dan sistem kehidupan sebagai latihan 

atau pertemuan yang dilakukan oleh jaringan lingkungan dalam menjawab 

berbagai persoalan dalam memenuhi kebutuhannya (wawasan terdekat). 

Menurut Rahyono yang mengartikan kearifan lokal sebagai “kecerdasan 

manusia yang dimiliki oleh suatu suku tertentu yang diperoleh melalui 

 
20 Sartini, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat”, Jurnal Filsafat, Vol. 

14 No. 2, 2004), h. 111-113 



 

 
 

pengalaman masyarakat”, definisi di atas sejalan dengan definisi tersebut.21 

Artinya kearifan lokal disini adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui 

pengalaman mereka yang belum tentu di alami oleh masyarakat lain dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada. 

1. Unsur-unsur Kearifan Lokal 

Menurut Kluckhon dalam bukunya yang berjudul Universal Categoies of 

Culture membagi unsur-unsur kearifan lokal yang erat dengan kebudayaan pada 

semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan lokal yang sederhana seperti 

masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat 

perkotaaan. Kluckhon membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur 

kebudayaan universal atau disebut cultural universal. Menurut koentjaraningrat, 

istilah universal menunjukan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan 

dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai 

penjuru dunia.22 Ketujuh unsur tersebut antara lain: 

a. Bahasa Kerangka 

Bahasa adalah metode penting bagi orang-orang untuk memenuhi kebutuhan 

sosial mereka untuk bekerja sama atau terhubung satu sama lain. Dalam humaniora, 

penyelidikan bahasa disebut ilmu manusia semantik. Menurut Keesing, 

kemampuan masyarakat untuk mengarang praktik sosial, membuat pemahaman 

tentang kekhasan sosial di komunikasikan secara simbolis, dan menyampaikannya 

kepada masyarakat di masa depan sangat tergantung pada bahasa. Oleh karena itu, 

bahasa mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan kebudayaan manusia. Hal 

 
21 “Pengertian Kearifan Lokal Menurut para Ahli” Online, tersedia di: www.seputar 

pengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-kearifan-lokal-menurut-para-ahli-ciri-ciri-ruang lingkup-

contoh.html, online (23 Desember 2018). 
22 Tasmuji dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, (Surabaya: IAIN 

Sunan Ampel Press, 2011), h.160-165. 

Lihat pula Jacobs Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2006). h.20-23 



 

 
 

ini sebagaimana dikatakan Durkheim bahwa agama adalah suatu solidaritas 

keyakinan dan praktik tertentu terhadap sesuatu yang sakral. 

b. Kerangka Informasi 

Kerangka informasi dalam budaya umum dikaitkan dengan kerangka 

perangkat keras dan inovasi yang hidup karena kerangka informasi bersifat 

konseptual dan melekat dalam pemikiran manusia. Kerangka informasi memiliki 

batasan yang sangat luas karena mencakup informasi manusia tentang berbagai 

komponen yang digunakan dalam kehidupan mereka. Banyak suku yang tidak bisa 

bertahan jika tidak mengetahui secara pasti musim apa dan di mana letak banyak 

ikan, terutama jaringan penangkapan ikan. Selain itu, manusia tidak dapat 

memproduksi alat jika tidak memahami secara tepat sifat-sifat bahan baku yang 

akan digunakannya. Setiap budaya lokal pada umumnya memiliki keragaman alam, 

tumbuhan, hewan, benda, dan cara memanfaatkannya. 

c. Sistem Sosial  

Unsur budaya lokal juga merupakan sistem sosial yang merupakan upaya 

antropologi untuk memahami bagaimana berbagai kelompok sosial manusia 

membentuk masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, kehidupan setiap masyarakat 

setempat diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan yang berkaitan dengan berbagai 

jenis unsur dalam iklim tempat mereka tinggal dan berbaur secara konsisten. Unit 

ramah terdekat adalah anggota keluarga, khususnya unit keluarga cepat dan anggota 

keluarga yang berbeda. Selain itu, untuk mengatur kehidupannya, manusia akan 

dibagi ke dalam tingkatan lokalitas geografis. 

 

 

d. Kerangka Kerja Perangkat Keras dan Inovasi Kehidupan 



 

 
 

Dalam budaya masyarakat, masyarakat terus berusaha bertahan sehingga 

akan selalu membuat alat atau barang tersebut. Hal pertama yang menarik minat 

para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia adalah unsur teknologi 

yang digunakan suatu masyarakat berupa peralatan hidup yang tampak sederhana. 

Oleh karena itu, perbincangan tentang komponen sosial yang mengingat perangkat 

keras dan inovasi hidup adalah perbincangan fisik-sosial. 

e. Kerangka Bisnis 

Kegiatan bisnis atau keuangan masyarakat umum merupakan titik fokus 

penyelidikan yang signifikan, khususnya etnografi. Penelitian etnografi adalah 

suatu sistem yang berhubungan dengan pekerjaan dan memeriksa bagaimana bisnis 

kelompok lokal atau sistem keuangan mereka digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari mereka. 

f. Kerangka Ketat 

Awal mula persoalan kemampuan agama di mata masyarakat adalah 

persoalan mengapa manusia menaruh kepercayaan pada kehadiran kekuatan gaib 

atau surgawi yang dianggap lebih tinggi dari manusia dan mengapa manusia 

menggunakan berbagai teknik dalam menyampaikan dan mencari. asosiasi dengan 

kekuatan luar biasa ini. Para ilmuwan sosial beranggapan bahwa agama-agama 

suku-suku di luar Eropa merupakan sisa-sisa bentuk agama kuno yang dianut oleh 

seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan masih primitif dalam 

upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana agama ini 

muncul. 

g. Kekhawatiran para antropolog Sistem Seni  

seni berasal dari studi etnografi terhadap aktivitas seni masyarakat tradisional. 

Penggambaran yang dikumpulkan dalam eksplorasi ini berisi benda-benda atau 

barang langka kuno yang mengandung komponen pengerjaan, seperti pahatan, 



 

 
 

ukiran, dan perbaikan. Pembahasan etnografi awal tentang komponen-komponen 

seni dalam kebudayaan manusia lebih memusatkan perhatian pada metode dan 

siklus pembuatan benda-benda seni. Selain itu, penggambaran yang mendasarinya 

juga melihat perkembangan musik, tari, dan pertunjukan di masyarakat umum. 

2. Peran Kearifan Lokal bagi Masyarakat 

Menurut Prof. Nyoman Sirta dalam menelusuri wawasan kearifan lokal di 

Ajeg Bali, terdapat jenis-jenis kearifan lingkungan di mata masyarakat yang dapat 

berupa nilai, norma, moral, keyakinan, adat istiadat, peraturan baku dan pedoman 

luar biasa. Akibat struktur mereka yang berbeda, kemampuan dan pekerjaan mereka 

juga berubah.23 

Dalam jurnalnya, Sartini menguraikan berbagai peran dan fungsi kearifan 

lokal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, antara lain: 

a. Berkontribusi pada konservasi dan pelestarian sumber daya alam;  

b. Berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia, misalnya yang terkait 

dengan upacara daur hidup dan gagasan pat rate. 

c. Menganggap bagian sebagai insinyur kebudayaan dan informasi, misalnya cara 

Saraswati yang agung, keyakinan dan kecintaan terhadap cara Pura-Paji. 

d. Bertindak sebagai petunjuk, keyakinan, tulisan dan batasan. 

e. Signifikan secara sosial, misalnya, dalam layanan campuran kolektif/keluarga. 

f. Kepentingan sosial dalam fungsi siklus pertanian. 

g. Upacara kremasi dan penyucian roh leluhur menunjukkan signifikansi etika dan 

moral. 

h. Signifikan secara politis, misalnya fungsi isyarat berduka dan kekuasaan klien 

pendukung. 24 

 
23 Contoh dan peran kearifan lokal “(online)”, tersedia di: www.balipos.co.id, (25 februari 

2019). 
24 Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat, “Jurnal” Filsafat, Vol. 

14 No. 2, (2004), h. 112- 113. 



 

 
 

C. Masyarakat Pesisir 

1. Pengertian Masyarakat Pesisir 

Kelompok Masyarakat Tepi Laut adalah masyarakat atau perkumpulan yang 

bermukim dan memuaskan penghidupannya di wilayah sekitar pantai dan tepian 

laut. Kawasan tepi laut dicirikan sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan 

lautan sebagaimana ditunjukkan oleh wilayah geologisnya. Luas wilayah 

berdampak pada pengembangan karakter dan kualitas jaringan tepi laut. Menurut 

Mudjahirin Thohir, kualitas jaringan tepi pantai dibagi menjadi tiga bagian penting, 

yaitu (1) bagian kondisi geologi tempat tinggal, (2) bagian dari jenis pekerjaan yang 

biasa dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan, (3) sudut otentik sehubungan 

dengan berlalunya pelajaran. -Islam.25 

2. Religiositas Masyarakat Pesisir 

Dalam memahami religositas khususnya pada jaringan tepi laut, menurut 

Koentjaraningrat, kerangka ketat atau keyakinan secara spesifik mengandung 

banyak sub-komponen. Dalam hal ini, para antropolog biasanya fokus pada konsep 

tuhan sebagai baik dan buruk; sifat dan indikasi makhluk ilahi; asal mula berbagai 

roh seperti roh silsilah, roh besar dan menjijikkan lainnya, hantu, dll; asal usul dewa 

dan pencipta alam yang unggul; persoalan terbentuknya dunia dan alam 

(kosmogoni); asal mula kehidupan dan kematian; asal mula tentang dunia jiwa, 

dunia keabadian, dan sebagainya.26 

Emile Durkheim menawarkan pandangan yang lebih metodis tentang agama, 

dengan menggambarkannya sebagai “suatu sistem kepercayaan dan praktik yang 

berkaitan dengan hal-hal sakral, keyakinan dan praktik yang telah disatukan ke 

dalam komunitas moral yang tunggal.27 

 
25 Mudjahirin Thohir, Kehidupan Keagamaan Orang Jawa Pesisir: Studi Orang Islam 

Bangsari Jepara, (Jakarta: PPS UI, 2002), h.35. 
26 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.295. 
27 Bryan S. Turner, Agama dan Teori Sosial, (Yogyakarta: Ircisod, 1991), h.80 



 

 
 

D.  Masyarakat Sebagai Suatu Sistem  

Sosiologi mengatakan bahwa masyarakat adalah tempat berlangsungnya 

kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka berpikir, masyarakat akan dianggap 

sebagai kerangka (sosial). Dari satu sudut pandang, pandangan ini tidak hanya 

merujuk pada suatu unit masyarakat yang sangat besar, misalnya masyarakat kota, 

masyarakat kota, atau kebudayaan Indonesia. Selain itu, kata ini juga dapat merujuk 

pada unit-unit kecil dalam masyarakat, misalnya keluarga, sekolah, asosiasi, 

fasilitas industri, dan sebagainya. Menurut Talcott Parsons dalam Dwi Narwoko, 

aktivitas publik harus dianggap sebagai kerangka (sosial). Artinya, kehidupan 

hendaknya dipandang secara keseluruhan atau keseluruhan dari bagian-bagian atau 

komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain, berkaitan, dan 

berada dalam satu kesatuan. Sistem sosial adalah kehidupan sosial. 

Dalam Dwi Narwoko, Talcott Parsons menegaskan bahwa ada (4) subsistem 

yang menjalankan fungsi pokok kehidupan bermasyarakat yang sering disebut 

dengan AGIL: 

1. Variasi kemampuan (transformasi). 

2. Kemampuan pencapaian tujuan (objektif pemenuhan). 

3. Rekonsiliasi kemampuan (bergabung). 

4. Kemampuan untuk mengikuti atau mempertahankan contoh dan desain 

masyarakat (dukungan desain laten). 

Selain itu, dikemukakan pula bahwa kemampuan transformasi akan 

dilakukan oleh subsistem moneter, kemampuan mencapai tujuan akan dilakukan 

oleh subsistem politik, kemampuan kombinasi akan dilakukan oleh subsistem yang 

sah, dan kemampuan untuk mengikuti dan memelihara. contoh dan desain 

masyarakat akan dilakukan oleh subsistem sosial. Seluk-beluknya adalah bahwa 

subsistem keuangan akan melakukan kemampuan moneter, misalnya 



 

 
 

menyelesaikan penciptaan dan penyebaran tenaga kerja dan produk. Subsistem ini 

akan menyediakan kantor atau perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan 

kerangka kerja. Sementara itu, subsistem politik akan melakukan kemampuan 

diseminasi kekuasaan dan selanjutnya menyudutkan penggunaan kekuasaan yang 

dikenai sanksi. Subsistem ini juga akan bekerja untuk membantu masyarakat 

mencapai tujuan kolektifnya semaksimal.28 

Pitirim-Sorokin mencirikan ilmu sosial sebagai ilmu yang berkonsentrasi 

pada hubungan dan dampak yang saling melengkapi antara kekhasan sosial yang 

berbeda seperti kekhasan finansial dan ketat, keluarga dan etika, aspek regulasi dan 

keuangan, perkembangan sosial dan politik, dll; hubungan dan dampak yang saling 

melengkapi antara kekhasan ramah dan efek samping non-sosial, misalnya 

topografi, organik, dll; lebih jauh lagi, ciri-ciri umum dari berbagai kekhasan sosial. 

Sejalan dengan itu, Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemantri membatasi 

humanisme sebagai ilmu yang berkonsentrasi pada konstruksi ramah (misalnya 

keseluruhan hubungan antara komponen-komponen sosial yang esensial seperti 

prinsip-prinsip sosial, organisasi sosial, perkumpulan dan lapisan sosial) dan siklus 

sosial (yang saling melengkapi). dampak antara kehidupan bersama yang berbeda 

berlangsung seperti kehidupan moneter dan kehidupan politik, kehidupan halal dan 

kehidupan ketat, dan lain sebagainya.), termasuk perubahan sosial.29 

Keterhubungan antara agama dan masyarakat terdapat dalam urusan 

seremonial. Solidaritas lokal dalam tatanan sosial adat sangat bergantung pada 

perspektif bersama, dan agama tampaknya mengambil bagian dalam hal ini. 

Masyarakat menjadi "masyarakat" karena cara individu-individunya berpegang 

pada keyakinan normal dan gaji. Adat istiadat, yang muncul dalam urusan sosial 

 
28 Abd. Rasyid Masri, Mengenal Sosiologi: Suatu Pengantar, h. 78-79 
29 Elly M. Setiadi & Usman Kolip, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: 

Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), h. 2-3 



 

 
 

individu-individu dalam pelayanan yang ketat, menggarisbawahi kembali 

kepercayaan mereka pada permintaan moral saat ini, yang menjadi sandaran 

ketabahan mekanis. Di sini agama muncul untuk tujuan penggabungan budaya, dan 

praktik adat senantiasa menggaris bawahi dedikasi manusia terhadap agama, 

sehingga menambah kemampuan memperkuat ketabahan. Agama juga mempunyai 

sifat yang dapat diverifikasi. Durkheim mengklaim bahwa totemisme adalah agama 

paling awal yang menjadi landasan bagi agama-agama berikutnya. Seperti gagasan 

tentang kekuatan kesakralan pada lambang yang kemudian terbentuk menjadi 

gagasan tentang wujud ketuhanan, dan sebagainya. Kemudian, pergeseran sosial 

dalam masyarakat juga dapat mengubah bentuk kepercayaan dan gagasan. Hal ini 

terlihat pada peralihan dari “agama” ke moralitas rasional individu, yang 

mempunyai sifat dan fungsi yang sama dengan agama, pada masa transisi dari 

masyarakat tradisional ke masyarakat modern.30  

Semua agama pada dasarnya menunjukkan pentingnya keselarasan. 

Misalnya, agama Islam mendorong semua orang, tanpa memandang suku, ras, atau 

kelompoknya, untuk mengenal satu sama lain. Kelebihan ajaran Islam pada setiap 

agama memberikan banyak aturan dalam mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi 

individu dalam bidang sosial. Selain itu, di mata masyarakat terdapat kualitas-

kualitas sosial yang mendorong keramahan dalam beragama. Kualitas ketat dan 

kualitas sosial bekerja sama untuk menciptakan keselarasan sosial. Kebudayaan 

menjadi bagian dari kekayaan masyarakat dan bangsa. Kelimpahan sosial secara 

langsung mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan suatu negara, termasuk 

pola hidup masyarakat Tana Toraja. Budaya hidup yang terdapat di Tana Toraja 

tidak hanya dilindungi dalam kerangka pelayanan atau kegiatan, namun juga 

sebagai sesuatu yang mengikat masyarakat setempat menjadi satu kesatuan dalam 

 
30 Wahyuni, Pengantar sosiologi, (Makassar: Carabaca, 2018), h. 15 



 

 
 

tatanan sosial dan membatasi perselisihan yang dapat muncul, baik dari pertemuan-

pertemuan lokal. dan mengenai kontras yang ketat.31 

 
31 Sabaruddin dkk, Sinergi Budaya Lokal dan Nilai-Nilai Agama Dalam Membina 

Kerukunan Masyarakat Pedesaan, Jurnal Sosioreligius, Vol. 2 no. 5, 2020. h, 84-85 
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BAB III 

        METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research), 

dengan metode kualitatif yaitu melakukan pengamatan, wawancara atau dengan 

penelahan dokumen. Penelitian kualitatif adalah suatu proses yang 

menggambarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan tradisi kamomoose 

pada masyarakat di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton 

Tengah. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Dimana 

tradisi kamomoose ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat dalam 

melakukan pencarian jodoh setiap tahun sekali setelah 4-7 hari setelah lebaran 

idul fitri atau dilakukan sesuai kesepakatan masyarakat setempat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan sosiologi. 

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang dapat melihat fenomena-

fenomena dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk dan gejala-gejala yang terjadi 

dalam masyarakat. Menurut J.B.A.F. Mayor Polak, Sosiologi merupakan suatu 

ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni 

antara hubungan manusia dengan manusia, manusia 



32 
 

 

dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formil maupun materil, 

baik statis maupun dinamis.32 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari konteks lapangan 

dengan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan yang 

dipilih. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu yang diperoleh dari berbagai kajian literatur yang 

peneliti kumpulkan baik buku, jurnal terdahulu, dan laporan penelitian dan 

sejenisnya.33 

D. Teknik Penentuan Informan 

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, teknik ini adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau dapat dikatakan 

bahwa purposive sampling merupakan teknik penarikan sampel yang dilakukan 

berdasarkan karakteristik yang ditetapkan,34 untuk menentukan informan maka 

penulis melakukan pembagian sebagai berikut: 

a. Pemerintah Kelurahan  : 2 Orang 

b. Tokoh Adat   : 2 Orang 

c. Masyarakat Kelurahan Gu Timur : 6 Orang 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Teks, gambar, dan jenis gambar lainnya dapat digunakan dalam 

metode pengumpulan data. Pengumpulan informasi akan dikoordinasikan 

 
32 Abdul Rahim Mallaweang dan Wahyuni, Pengantar Sosiologi, Makassar: Carabaca, 

2018, h.3 
33 Dhika Juliana Sukmana, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”, Yogyakarta: CV 

Pustaka Ilmu Group, 2020, h. 404 
34 Sirajudin Saleh, “Analisis Data Kualitatif”, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017, h. 41 
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dengan asumsi bahwa sumber informasi, khususnya saksi dan anggota, telah 

diketahui. Wawancara, observasi, dan dokumen adalah beberapa metode yang 

digunakan penulis dalam mengumpulkan informasi. Pencipta memerlukan 

kemampuan dan kemampuan informasi dari sumbernya.35. 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan informasi penelitian 

melalui persepsi dan deteksi. Ilmuwan kemudian membuat laporan berdasarkan 

apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama persepsi. Persepsi dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran yang lebih otentik dan seluk beluk suatu 

peristiwa atau peristiwa. Persepsi dapat berupa persepsi anggota, tidak 

terstruktur, dan berkelompok sehingga pencipta boleh membinanya dengan 

melihat kondisi di lapangan.36 

Observasi pada penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gu Timur 

Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, 

observasi langsung dilakukan di masyarakat Kelurahan Gu Timur. 

2. Wawancara 

Wawancara terhadap saksi-saksi sebagai sumber informasi dan data 

dilakukan bertujuan untuk memisahkan data mengenai pusat pemeriksaan. 

Menurut Bodgan dan Biklen, pertemuan adalah suatu diskusi yang disengaja, 

biasanya antara dua orang tetapi kadang-kadang dikoordinasikan oleh satu 

orang yang bertekad untuk mendapatkan data. 

 

 

Wawancara pada prinsipnya adalah peristiwa percakapan, yaitu: 

 
35 J.R Raco, “Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan keunggulannya”. 

Jakarta: PT Grasindo, 2010, h. 108-111 
36 Feny Rita Fiantika, dkk. “Metode Penelitian Kualitatif”. Sumatera Barat: PT Global 

Eksekutif Teknologi, 2022, h. 21-22 
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a. Memperjelas tujuan penelitian untuk sumber. 

b. Mengkomunikasikan apa yang dicatat atau dicatat 

c. Ingatkan sumber untuk menggunakan istilah atau materi unik saat 

digunakan secara konsisten.37 

3. Dokumentasi 

Yang tidak kalah pentingnya adalah metode dokumentasi, yaitu mencari 

informasi mengenai suatu hal atau variabel dalam suatu hal seperti notulen rapat, 

catatan, agenda, buku, surat kabar, dan majalah. Cara ini lebih sulit dibandingkan 

cara lain karena jika terjadi kesalahan, sumber datanya tidak berubah. Dengan 

metode dokumentasi, benda yang diamati bukanlah benda hidup melainkan benda 

mati. Seperti yang telah dijelaskan, peneliti mengadakan check list ketika 

menggunakan metode dokumentasi ini. untuk mencari faktor-faktor yang telah 

dikarakterisasi sebelumnya. Dalam mencatat hal-hal gratis, spesialis menentukan 

daftar faktor.38 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan upaya estimasi, sehingga alat estimasi 

dalam penelitian disebut instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah alat 

para ilmuwan untuk memperkirakan keanehan-keanehan biasa dan kemasyarakatan 

yang menjadi titik fokus para spesialis, secara eksplisit keanehan-keanehan tersebut 

disebut dengan faktor. Instrumen menurut Nasution dalam pemeriksaan subjektif, 

tidak ada keputusan lain selain melibatkan orang sebagai instrumen eksplorasi 

utama.39 

G. Teknik Pengolahan Data 

 
37 Salim & Syahrum, “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Bandung: Citapustaka Media, 

2007, h. 120-121 
38 Sandu Siyoto &Ali-Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015, h. 77-78 
39 Fenti Hikmawati, “Metodologi Penelitian”, Depok: Rajawali Pers, 2020, h. 30-31 
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Menurut Miles dan Huberman ada tiga serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dalam analisis data yang terdiri dari, sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu 

dicatat secara teliti dan rinci, setelah data sudah selesai ditinjau dalam keseluruhan 

maka terlihat sebuah deskripsi dan tampak dapat memberikan kemudahan pada 

penulis agar memberikan terkumpulnya hasil penelitian sehingga juga ketika 

diambil. Dari reduksi hasil penelitian ini, maka seorang sipeneliti terikat akan target 

sesuai yang dituju sehingga target primernya peneliti dapat memberikan hasil 

penelitian sesuai yang diharapkan dilapangan. 

b. Penyajian Data 

Setelah tampilan data merupakan langkah selanjutnya setelah data direduksi. 

Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan 

kategori dalam penelitian kualitatif. Melalui pengenalan informasi ini informasi 

dikoordinasikan, diorganisasikan dalam suatu desain hubungan, sehingga menjadi 

lebih jelas. 

c. Verifikasi Data 

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Tujuan mendasar yang 

dikemukakan adalah tidak kekal, dan akan berubah jika bukti pendukung yang kuat 

ditemukan pada tahap pengumpulan informasi berikutnya. Meskipun demikian, 

dengan asumsi tujuan yang dikemukakan pada tahap dasar ditunjukkan oleh bukti 

yang substansial dan dapat diprediksi ketika analis kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan informasi, maka tujuan yang diajukan adalah tujuan yang solid.40 

  

 
40Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, “Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang 

Pendidikan”, Ponorogo: Nata Karya, 2019. h. 78-84 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Gu Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber: RTRW KABUPATEN BUTON TAHUN 2013-2033 

Suatu peristiwa sejarah tidak terlepas dari faktor letak wilayah, sebab 

dalam menyelidiki peristiwa sejarah tidak hanya membahas peristiwa yang terjadi 

di dalamnya tetapi harus mengetahui keadaan yang akan diteliti. Penelitian ini 

dilaksanakan tepatnya di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupatn Buton 

Tengah dengan alasan bahwa di daerah ini masih terdapat sumber sejarah yang akan 

di teliti. 

Untuk sampai pada Kabupaten Buton Tengah tepatnya di Kelurahan Gu 

Timur apabila dari Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar bisa kemudian 

melewati jalur laut, maupun jalur udara. Untuk sampai pada daratan Buton jika 

melewati jalur laut harga tiketnya kisaran Rp. 240.000, dan untuk jalur udara harga 

tiketnya kisaran Rp. 1.600.000, biasanya untuk kalangan mahasiswa mayoritas 
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menggunakan kapal laut kurang lebih 20 jam untuk sampai ke pelabuhan Murhum 

Bau-Bau. Sesampainya di pelabuhan Murhum Bau-Bau, kemudian naik ojek untuk 

ke jembatan batu, selanjutnya dari jembatan batu naik spit dengan harga Rp. 30.000 

untuk sampai ke jembatan One Waara dengan jarak kurang lebih 15 menit. 

Kelurahan Gu Timur dapat di tempuh hanya melalui jalur dari pelabuhan One 

Waara dengan jarak sekitar 30 menit menggunakan mobil penumpang dengan harga 

yang sangat variatif, untuk kalangan pelajar yang melanjutkan pendidikan di luar 

daerah dapat dikenakan harga Rp. 40.000 sementara bagi masyarakat yang pulang 

dari daerah perantauan dapat dikenakan harga sekitar Rp. 40.000-50.000. 

Tidak lupa untuk sampai pada Kelurahan Gu Timur, biasanya dalam 

menggunakan mobil penumpang maka akan disuguhkan dengan pemandangan 

yang cukup indah dengan hamparan pasir putih di sepanjang bibir pantai 

pemukiman masyarakat Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton 

Tengah. 

Kelurahan Gu Timur merupakan salah satu Kelurahan yang ada di wilayah 

administrasi Kabupaten Buton Tengah yang berada di Kecamatan Lakudo. Jarak 

Kelurahan Gu Timur dari pusat pemerintahan ke Kecamatan ± 1,5 Km, dari pusat 

Pemerintahan Kota ± 5 Km, dari Kota/Ibukota Kabupaten ± 8 Km. Secara 

geografis, Kelurahan Gu Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wadiabero 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lasongko 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nepa Mekar 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lakudo 

Kelurahan Gu Timur merupakan Kelurahan yang mempunyai luas ± 

223,945 ha 2 dengan luas pemukiman ± 12.000 ha, luas ladang ± 92.000, 

perkebunan ± 92.00 ha, hutan lindung ± 118.930 ha, dan lahan lainya 10.145 ha. 
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Secara umum keadaan iklim di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim pada beberapa wilayah lain yang ada di 

wilayah Indonesia. Ciri iklim tropis dengan dua jenis musim dalam setahun 

merupakan sifat kondisi iklim secara umum yang terjadi di Indonesia khususnya di 

Kelurahan Gu Timur. Dua jenis musim yang dimaksud adalah musim penghujan 

dan musim kemarau. Pada musim penghujan biasanya terjadi pada bulan April 

sampai bulan Juni sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai bulan 

Oktober dan terkadang musim hujan dan musim kemarau terjadi pada bulan 

November sampai bulan Maret. Kedua musim ini sangat mempengaruhi kehidupan 

masyarakat di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo, hal ini disebabkan oleh 

dampak yang ditimbulkan oleh kedua musim tersebut. Selain itu, berkaitan dengan 

mata pencaharian pokok masyarakaaat di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

sebagai nelayan maka dikenal pula musim barat (musim banyaknya pendapatan 

ikan) dan musim timur (musim berkurangnya pendapatan ikan). 

1. Keadaan Demografis 

a) Jumlah Penduduk 

Penduduk merupakan sekelompok orang yang mendiami suatu tempat atau 

wilayah tertentu yang memiliki sistem pemerintahan dan memiliki norma-norma 

yang berlaku. Pengelolaan kependudukan juga bertujuan untuk meningkatkan taraf 

hidup, kecerdasan, dan keterampilan dalam bermasyarakat dengan memperhatikan 

keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara penduduk dengan daya dukung 

alam dan daya tampung lingkungan hidup, agar potensi penduduk dapat 

dikembangkan secara optimal. Kebijaksanaan kependudukan diarahkan pada 

peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan 

nasional agar memiliki semangat kerja yang tinggi. 
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Pada hakekatnya penduduk dengan segala potensi yang dimilikinya akan 

sangat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan segala bidang. Potensi yang 

dimaksud adalah sumber daya manusia. Dengan dukungan sumber daya manusia 

yang berkualitas akan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai 

pembangunan terlebih lagi dengan adanya dukungan sumber daya alam, modal dan 

sumberdaya lainnya yang sangat potensial untuk menjalankan pembangunan 

dengan baik. Jumlah penduduk yang besar apabila dapat dibina dan dikerahkan 

sebagai tenaga kerja produktif yang berkualitas akan merupakan modal 

pembangunan yang handal dan dapat mendatangkan keuntungan bagi usaha 

pembangunan bangsa. 

Penduduk Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo terdiri dari 526 kk. 

Penduduk laki-laki berjumlah 1006 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 

1022 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Gu Timur Menurut  

Golongan Umur dan Jenis Kelamin 

Golongan Umur 

(Tahun) 

Jenis Kelamin Total 

Penduduk 

(Jiwa) 
Laki-Laki 

(Jiwa) 

Perempuan (Jiwa) 

0 – 14 122 129 251 

15 – 54   625   655 1.280 

55 Keatas   238  249 497 

Jumlah 1.006 1.022 2.028 

Sumber: Profil Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 2023 
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 Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk usia muda 

lebih banyak. Keadaan ini mengidentifikasikan bahwa tingkat kelahiran di Profil 

Kelurahan Gu Timur dari tahun ke tahun meningkat. 

b) Mata Pencaharian 

Mata pencaharian merupakan unsur penting untuk menunjang kehidupan 

ekonomi manusia karena dengan mata pencaharian tersebut manusia dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis mata pencaharian suatu wilayah tergantung 

dari potensi sumber daya alam, tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki 

oleh masing-masing masyarakat tersebut. Mata pencaharian penduduk Kelurahan 

Gu Timur Kecamatan Lakudo sangat bervariasi, namun sebagian besar penduduk 

bergerak disektor penangkapan ikan (nelayan). 

Mata pencaharian merupakan suatu profesi yang ditempuh oleh tiap 

individu untuk menopang kehidupan sehari-hari. Perubahan mata pencaharian 

terkadang terjadi apabila seseorang sudah tidak nyaman dengan profesi yang 

digelutinya, baik yang muncul dari idenya sendiri atau karena melihat pencaharian 

yang dilakukan masyarakat lain dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. 

Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo merupakan kelurahan yang 

terletak di dekat pantai, maka sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai 

nelayan dan petani. Sumber daya alam yang melimpah maka tidak mengherankan 

jika banyak penduduk yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Namun, selain 

kedua profesi di atas ada juga sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai 

pedagang. 

Ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi keperluan 

(kebutuhan dan keinginan) hidupnya. Disisi lain juga terlihat bahwa apapun profesi 

dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tujuannya tidak akan terlepas dari 

pemenuhan kebutuhan hidup, baik sekarang maupun yang akan datang. Baik untuk 
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keperluan sendiri maupun sampai turunan generasi mendatang. Banyaknya tuntutan 

hidup membuat seseorang akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Membuka lahan perkebunan untuk mengisi waktu dan menambah 

penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus mengurangi 

jumlah pengeluaran. Tanaman jangka panjang adalah pilihan utama untuk di tanam 

seperti jambu mete, kelapa dan jati. Tanaman jangka panjang seperti jambu mete 

merupakan komoditi utama yang ada di daerah ini. Sementara tanaman jangka 

pendek seperti padi, ubi, jagung, kacang, pisang dan lain-lain dijadikan sebagai 

bahan konsumsi utama warga untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Banyak penduduk Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo yang menanam ubi 

dipekarangan rumah maupun di kebun miliknya. 

Keberhasilan pembangunan ekonomi telah memberikan dukungan dan 

dorongan terhadap pembangunan dibidang-bidang lain sehingga terciptalah 

landasan yang mantap. Kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan dapat ditingkatkan melalui pendayagunaan sumber daya 

alam dan pembinaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah yang 

bersangkutan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa, penduduk 

Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah memiliki mata 

pencaharian yang berbeda-beda yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2. Penduduk Kelurahan Gu Timur Menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1. Nelayan            600 

 2. Petani 260 

 3. Buru Tani 200 
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 4. Peternak 80 

 5. Pedagang 250 

 6. Pengrajin 20 

 7. Jasa 5 

 8. Lainya  60 

   9. Tidak Bekerja/Pengangguran 553 

Jumlah 2.028 

Sumber: Profil Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 2023 

Pada tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Gu 

Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah bermata pencaharian sebagai 

nelayan, yakni sebanyak 600 jiwa, sedangkan yang paling rendah adalah bermata 

pencaharian sebagai Jasa, yakni sebanyak 5 jiwa. 

Berdasarkan jumlah penduduk menurut mata pencaharian Kelurahan Gu 

Timur Kecamatan Lakudo bermata pencaharian sebagai nelayan, maka sektor 

perikanan dijadikan sebagai mata pencaharian utama penduduk Kelurahan Gu 

Timur Kecamatan Lakudo. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Gu Timur 

Kecamatan Lakudo terletak di pesisir pantai dan sebagain besar penduduknya 

berporfesi sebagai nelayan. 

Mata pencaharian selanjutnya yang tidak jauh berbeda dengan mata 

pencaharian pokok (nelayan), yaitu pedagang 250 jiwa. Jenis perdagangan yang 

mereka geluti yaitu pedang ikan, kayu bakar, rumput laut karang, aneka kue dan 

sembako. Perdagangan tersebut mayoritas dilakukan oleh kaum hawa atau kalangan 

perempuan dalam hal ini ibu rumah tangga. 

c) Pendidikan 

Pendidikan merupakan dambaan setiap insan yang berakal sehat demi 

peningkatan harkat dan martabat sebagai manusia. Dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan nasional yang unggul dan dapat berdaya saing maka fokus utama yang 
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dilakukan oleh pemerintah ialah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) 

melalui bangku pendidikan. 

Dalam bidang pendidikan, penduduk Kelurahan Gu Timur Kecamatan 

Lakudo mempunyai tingkat pendidikan formal yang berbeda-beda. Berdasarkan 

data yang diperoleh di kantor Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo, tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3. Penduduk Kelurahan Gu Timur Menurut Tingkat Pendidikan 

No No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) 

  1. Belum Sekolah 157 

  2.  Taman Kanak-Kanak 130 

1.    3. SD 382 

2.   4. SMP/Sederajat 359 

3.   5. SMA/Sederajat 363 

4.   6. Akademik/D1-D3 356 

5.   7. Sarjana 281 

Jumlah 2.028 

Sumber: Profil Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 2023 

 Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, maka penduduk Kelurahan Gu 

Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam bidang pendidikan. 

Tingkat pendidikan Kelurahan Gu Timur secara berturut-turut yaitu belum sekolah 

157 jiwa, Taman Kanak-Kanak 130 Jiwa, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 382 jiwa, 

SMP/Sederajat sebanyak 359 jiwa, SMA/Sedetajat sebanyak 363 jiwa, 

Akademik/D1-D3 sebanyak 356 jiwa, dan Sarjana sebanyak 281 jiwa41. 

 

 
41 Profil Kelurahan Gu Timur Tahun 2023 
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B. Deskripsi Muda-Mudi Terhadap Tradisi Kamomoose 

 Perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan bagi cara 

berpikir hingga berperilaku bagi masyarakat tak terkecuali pemuda. Di Indonesia 

semua sector kehidupan dipengaruhi oleh teknologi khususnya budaya salah 

satunya Tradisi Kamomoose di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten 

Buton Tengah.  

 Kamomoose bagi masyarakat Lakudo merupakan Pesta Rakyat yang 

diselenggarakan setiap satu tahun sekali dan dihadiri oleh seluruh masyarakat 

Lakudo baik yang berdomisili di Lakudo maupun di perantauan yang tersebar 

diseluruh Indonesia maupun luar negeri. Selain itu, Tradisi kamomose pada 

masyarakat Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo merupakan warisan leluhur 

yang masih hidup dan terus dilaksanakan secara turun temurun hingga saat ini. Hal 

ini dimaksudkan agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan 

senantiasa diwariskan dari generasi ke generasi. 

Kamomose merupakan sejenis permainan keudayaan sehingga menjadikan 

tradisi ini unik dan menarik di Kelurahan Gu Timur karena pelaksanaannya 

diadakan pada malam hari, kemudian dalam pelaksanaannya tradisi Kamomoose 

melibatkan seluruh kalangan dalam masyarakat tersebut tanpa memandang kasta 

sosial. 

 Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman Tradisi Kamomoose mulai 

mengalami minim penerus khususnya pemuda selaku regenarasi untuk menjadi 

aktor melanjutkan perhelatan penyelenggaraan tradisi ini. 

 Tentu yang bertanggung jawab selain orang tua selaku guru, pemuda juga 

bertanggung jawab terhadap keberlanjutan eksistensi Tradisi Kamomoose di Bumi 

Negeri Seribu Satu Goa. Seperti yang diutarakan oleh Rijal salah satu pemuda dan 
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juga alumni UIN Alauddin Makassar mengungkapkan bahwa Generasi Z atau 

generasi milenial di Kelurahan Gu Timur cenderung apatis terhadap hal-hal yang 

bernuasa budaya, pemuda lebih tertarik pada uforia setelah pelaksanaan prosesi adat 

seperti hiburan malam.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Rijal tentang deskripsi tradisi 

Kamomoose bahwa: 

“Kamomoose menurutku adalah sebuah kekayaan yang harus dirawat dan 
dilestarikan, karena Kamomoose memiliki nilai-nilai edukasi yang 
terkandung didalamnya terkhusus pada perempuan (Kamose), karena 
perempuan yang menjadi peserta itu akan dibekali dengan pengetahuan 
tentang tugas dan tanggungjawab sebagai seorang istri. Selain kearifan 
lokal, keberadaan Kamomoose juga menjadi sebuah penegasan tentang 
kedudukan seorang perempuan didalam rumah maupun dilingkungan 
sosial masyarakat bahwa perempuan tidak hanya persoalan dapur tetapi 
juga tentang bagaimana perempuan menjadi madrasah pertama untuk 
anak-anaknya. Selain itu, tradisi Kamomoose menjadi akses untuk 
merawat silaturahmi masyarakat Lakudo baik yang ada di Buton Tengah 
maupun yang berada di perantauan”.42 

 Senada dengan yang disampaikan oleh informan sebelumnya, Defrizal 

selaku tokoh pemuda di Kelurahan Gu Timur menganggap bahwa Tradisi 

Kamomoose merupakan proses pendewasaan kepada perempuan melalui nilai-nilai 

falsafah yang terkandung melalui prosesi melempar kacang. Berdasarkan hasil 

wawancara Defrizal menjelaskan bahwa: 

“Kamomoose itu sebuah tradisi cari jodoh bagi perempuan yang sudah siap 
menikah, ditandai dengan ketika perempuan atau Kamose telah keluar dari 
prosesi Kahiya’a (Pingitan). Selain itu, para Kamose juga diberikan bekal 
pengetahuan tentang kewajiban seorang istri melalui prosesi lempar 
kacang yang mengandung makna filosofis bahwa kacang adalah bahan 
makanan yang paling mudah dimasak, dan biasanya itu dilaksanakan 
setelah lebaran idul fitri. Tetapi sekarang waktu pelaksanaannya tidak 
menentu tergantung masyarakat yang mau melaksanakan tradisi ini. 
Sementara untuk keterlibatan generasi muda hari ini tidak seperti dulu lagi 
yang antusias pemudanya untuk melestarikan budaya ini sangat tinggi, 
dibandingkan dengan kondisi pemuda sekarang yang lebih tertarik dengan 
hiburan malamnya”.43 

 
42 Wawancara dengan Rijal (Masyarakat/Pemuda), Tanggal 4 November 2023 
43 Wawancara dengan Defrizal (Tokoh Pemuda), Tanggal 22 November 2023 
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 Defrizal menyampaikan bahwa tidak ada yang berubah dari tahapan 

prosesinya, tetapi infoman diatas menekankan pada partisipasi pemuda dalam 

mensukseskan pelaksanaan tradisi ini telah mengalami degradasi. 

 Sementara menurut Mardia, salah satu pemudi yang pernah mengikuti 

tradisi Kamomoose mengungkapkan bahwa Komomoose terdiri dari dua suku kata 

yakni Kamomo yang memiliki arti bunga yang hampir mekar dan Poseose yang 

berarti berjejer secara teratur. Kamomoose sampai sekarang masih menjadi ikon 

yang setiap tahunnya diselenggarakan dengan fanatik masayarakat yang menggebu-

gebuh. Berdasarkan hasil wawancara Mardia menjelaskan bahwa: 

“Kamomoose merupakan tradisi turun-temurun mencari jodoh yang masih 
di lestarikan di Kelurahan Gu Timur. Kamomoose adalah sebuah tradisi 
yang berfungsi menjadi ajang perkenalan Kamose (peserta) yang siap di 
pinang oleh lelaki remaja. Kamomoose juga berfungsi sebagai media untuk 
menjalin hubungan silaturahmi antar masyarakat tanpa memandang kasta 
sosial. Kamomoose berasal dari kata kamomo yang berarti bunga yang 
hampir mekar dan kata Poseose yang artinya berjejer secara teratur, 
sehingga Kamomoose diartikan sebagai tradisi dimana bunga yang hampir 
mekar adalah idiom untuk para gadis yang menginjak usia dewasa untuk 
kemudian di kenalkan kepada para pemuda”.44 

 Di tempat yang lain, Arum salah satu perempuan yang aktif dalam 

mengkampanyekan persoalan budaya menuturkan bahwa pelaksanaan tradisi 

Kamomoose bagian dari memperjuangkan kesetaraan sosial. Berdasarkan hasil 

wawancara Arum mengungkapkan bahwa: 

“Menurut saya salah satu alasan kenapa sampai hari ini saya masih tetap 
konsisten mendukung serta ikut terlibat dalam mensukseskan kegiatan 
Kamomoose karena tidak ada itu yang namanya membeda-bedakan atau 
mau lihat latar belakang penghasilan keluarganya, bangsawan atau 
tidaknya dia. Kemudian dari pesiapan sampai berakhirnya kegiatan ini 
semua masyarakat disekitar desa maupun lingkungan lokasi tradisi 
Kamomoose itu dilaksanakan ikut terlibat pokoknya masih gotong 
royonglah pelaksanaannya makanya saya sangat antusias dan berusaha 
untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini”.45 

 Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa deskripsi muda-

mudi tentang tradisi Kamomoose merupakan tradisi cari jodoh yang dilaksanakan 

 
44 Wawancara dengan Mardiah (Masyarakat), Tanggal 22 November 2023 
45 Wawancara dengan Arum (Masyarakat), Tanggal 24 November 2023 
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setiap satu tahun sekali dan diikuti oleh perempuan atau Kamose yang sudah 

melalui tahap Kahiya’a (Pingitan) dan telah dibekali dengan pengetahuan tentang 

tanggungjawab dan tugas seorang istri.  

 Selain itu, Tradisi Kamomoose menjunjung tinggi kedudukan seorang 

perempuan baik di dalam rumah maupun dilingkungan sosial masyarakat bahwa 

perempuan tidak hanya persoalan kasur. sumur, dan dapur tetapi menjadi madrasah 

pertama untuk keturunan mereka. Kemudian pelaksanaan tradisi ini juga tidak 

mempertimbangkan status sosial yang ada dalam masyarakat. 

C. Proses Tradisi Kamomoose pada Masyarakat Pesisir di Kelurahan Gu 

Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah 

 Menurut Pak Turno Tradisi kamomoose sudah ada sejak Kerajaan Buton 

melakukan ekspansi wilayah di Pulau Muna. Tepatnya di distrik Liwu Lakudo salah 

satu distrik dari 72 distrik di Kerajaan Buton. Tradisi Kamomoose dicetuskan 

pertama kali oleh salah satu tokoh besar di masa kesultanan Buton bernama La Ode 

Gumpa. Tradisi ini mulanya hanya menjadi uforia para orang tua yang memiliki 

anak perempuan sudah cukup usia untuk menikah. Kemudian untuk mengundang 

peserta atau perempuan dalam mengikuti kegiatan tradisi Kamomose di Buton, 

dilakukan beberapa langkah dan proses yang melibatkan tokoh adat dan keluarga 

gadis tersebut. Berikut adalah cara-cara yang biasanya dilakukan: 

1. Musyawarah Keluarga 

  Sebelum acara Kamomoose dimulai, keluarga yang ingin 

menyelenggarakan tradisi ini akan mengadakan musyawarah dengan tetua 

adat. Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan waktu yang tepat, siapa 

saja yang akan diundang, dan bagaimana acara akan dilaksanakan. 
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2. Penentuan Peserta Gadis 

  Keluarga gadis yang akan mengikuti Kamomoose memilih anak 

perempuan mereka yang berusia antara 7-15 tahun. Pemilihan ini sering kali 

melibatkan pertimbangan kesiapan gadis tersebut secara fisik dan mental 

untuk mengikuti masa pingitan. 

3. Pengumuman dan Undangan 

  Setelah peserta gadis dipilih, keluarga akan mengumumkan rencana 

pelaksanaan Kamomoose kepada masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui 

pemberitahuan langsung, melalui media sosial, atau dengan menyebarkan 

undangan secara fisik kepada keluarga dan tetangga. 

4. Persiapan dan Latihan 

  Sebelum acara, gadis-gadis tersebut akan menjalani masa pingitan 

(Kahiya'a) di mana mereka menerima pembinaan dan persiapan. Ini termasuk 

perawatan tubuh, pembelajaran keterampilan rumah tangga, dan pembinaan 

spiritual. Keluarga juga menyiapkan pakaian adat dan perhiasan yang akan 

dikenakan gadis tersebut pada hari upacara. Dalam proses pingitan (Kahiya’a) 

terbagi menjadi tiga, sebagai berikut: 

a. Pengurungan di dalam rumah 

 Gadis tersebut dipingit di dalam rumah atau kamar khusus. Selama 

\masa ini, ia tidak diperbolehkan keluar dan interaksi dengan orang luar 

sangat di batasi. Pengurungan ini melambangkan masa transisi dan 

perlindungan dari pengaruh luar. 
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b. Perawatan dan Pembinaan 

• Selama masa pingitan, gadis tersebut menerima perawatan tubuh 

secara intensif menggunakan bahan-bahan alami seperti lulur, 

minyak kelapa, dan ramuan herbal untuk menjaga kecantikannya. 

• Pembinaan keterampilan rumah tangga seperti memasak, 

menjahit, dan membersihkan rumah dilakukan oleh ibu atau 

perempuan dewasa lainnya dalam keluarga. 

• Pembelajaran adat dan nilai-nilai budaya juga diberikan, meliputi 

pengetahuan tentang norma-norma sosial, etika, dan perilaku yang 

diharapkan dalam masyarakat Buton. 

c. Pembinaan Spiritual 

 Gadis tersebut diajarkan doa-doa, mantra, dan praktik keagamaan 

yang penting dalam tradisi masyarakat Buton. Ini membantu 

mempersiapkan mereka secara spiritual untuk peran dewasa mereka. 

5. Proses Pelaksaan Tradisi Kamomoose  

Dalam proses pelaksanaan Tradisi Kamomoose di bagi menjadi dua tahap 

yaitu: 

a. Tahap persiapan, yaitu alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan 

Tradisi Kamomoose antara lain: 

• Gendang (ganda dhawa), terbuat dari kulit kambing atau sapi. 

• Mbilolo(gong), terbuat dari kuningan yang dipakai untuk 

mengiringi acara Kamomoose. 

• Dhawa-dhawa, merupakan alat musik tradisional yang dipasang 

didekat mbilolo. 

• Ndengu-ndengu, alat musik tradisional yang terbuat dari kuningan 

yang terdiri dari tiga buah. 
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• Kacang dan kayu balok yang dijadikan Buete (tempat duduk). 

Untuk pemukulan gendang biasanya dilakukan oleh beberapa pemuda 

secara bergantian yang mempunyai garis keturunan atau trah sebagai penabu 

gendang yang sudah sering atau dipercayai oleh tokoh-tokoh adat lainnya. Dalam 

pemukulan gendang dan gong setiap pemuda yang menabu maka akan dikelilingi 

sebuah sasajen yang dimana dalam kepercayaan masyarakat Kelurahan Gu Timur 

bahwa meletakan sesajian disekitar lokasi pemukulan gendang dan gong sebagai 

bentuk penghormatan kepada setiap luhur untuk selalu memberikan kemudahan dan 

kelancaran dalam melakukan Tradisi Kamomoose.  

b. Tahap pelaksanaan, yaitu: 

• Waktu pelaksanaan Tradisi Kamomoose dimulai pada malam hari 

setelah sholat isya pukul 20.00 Wita sampai selesai. 

• Pu’uno Lambu (tuan rumah), adalah pihak penyelenggara Tradisi 

Kamomoose, dan menjadi penanda bahwa acara akan segera dimulai 

ketika Pu’uno Lambu (tuan rumah) sudah duduk ditengah-tengah 

peserta diawali dengan pemukulan gong disusul juga dengan 

penaburan kacang ditempat yang telah disediakan. 

• Kamoose adalah peserta yang duduk dalam acara Tradisi kamomoose. 

 Di era Kesultanan Buton tingkat pengawasan orang tua terhadap anak anak 

gadis terbilang sangat ketat. Tetapi, orang tua di masa itu tidak membatasi ruang 

bagi pasangan muda mudi untuk mendapatkan jodoh, sehigga hal ini mejadi alasan 

tradisi Kamomoose dilaksanakan dan dirawat hingga masih tetap eksis hingga saat 

ini. 

 Proses tradisi kamomoose di ikuti oleh anak perempuan yang belum 

menikah dan telah memasuki masa balig atau dewasa. Menurut Pak Turno 

Pelaksanaan tradisi kamomose pada masyarakat Kelurahan Gu Timur diawali 
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dengan musyawarah internal keluarga yang ingin mengadakan acara. Musyawarah 

ini maksudnya untuk mempersiapkan hal apa saja yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan tradisi kamomoose. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Turno 

menjelaskan bahwa: 

“Sepengetahuan saya prosesi pelaksanaan tradisi Kamomoose ada dua 
tahapan, pertama persiapan dan kedua pelaksanaan. Kalau persiapan itu 
yang harus disiapkan gendang, mbilolo, dhawa-dhawa, ndengu-ndengu, 
kacang, dan kayu balok yang dijadikan buete (tempat duduk), dan yang 
paling penting itu dari persiapan itu yang pukul gendang karena kalau tidak 
ada pemukul gendang di kegiatan itu tidak akan jadi itu kegiatan makanya 
harus ada pemukul gendang. Kemudian, setelah itu waktu pelaksanaannya 
malam hari setelah shalat isya. Dan menjadi penanda bahwa acara akan 
segera dimulai itu ketika Pu’uno Lambu (tuan rumah) sudah duduk 
ditengah-tengah peserta diawali dengan pemukulan gong disusul juga 
dengan penaburan kacang ditempat yang telah disediakan. Selanjutnya 
masuk mi lagi pada tahap Fopanga (lempar kacang) para peserta akan 
membentuk lingkaran untuk mengelilingi para Kamoose dalam tahap ini 
memiliki arti bahwa perempuan itu harus dilindungi selain itu juga 
Fopanga itu memiliki makna lain yaitu memantau perempuan mana yang 
layak untuk dinikahi”.46 

 Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh salah satu tokoh adat Pak Harsit 

menjelaskan namun tidak spesifik lebih kepada motif yang melatar belakangi 

pelaksanaan tradisi Kamomoose. Pak Hasrit menjelaskan bahwa motivasi yang 

melatarbelakangi kegiatan ini adalah rasa syukur kepada Allah swt karena anak 

perempuan mereka telah memasuki usia dewasa sehingga pemeran utama dalam 

tradisi ini merupakan perempuan yang telah memiliki usia dewasa dan siap untuk 

menikah. Berdasarkan wawancara dengan Pak Harsit menjelaskan bahwa: 

“Kamomoose inia nofepu na awuantomiu kodau, Kamomoose ini nembali 
kasukuruno kapoumpuno lalo, karena anaindo hobine nokalambemo 
melateno na lakudo inia. Jadi sano kaowu na gu timuru inia tamaka’a nae 
kakabahi desa nae lakudo ini. Dosuli’o dua na Kamomoose wa’aitu 
kafepuno anai kabua-bua do ombo dao anae intodi butuini kahiaya’a 
neanoa nando tolu oleo ano, nando dua fitu oleo ano. Syaratino doangkafi 
Kamomoose hobine andoa ini seharusnoa dokalambemo makaneo 
nembali doangkafia. Hatokalowu dopada de kahiaya’a’a, kamose 
andoinia do antaradamo se galampa dealamo buete ane intodi inia 
dokonae kangkoha’a. namaitumo anamoanea dofopangamo matando 
dekatalamo kalambe medano’ae mokodokuno lalondoa so damojadida 
hobinendoa”. 

 
46 Wawancara dengan Pak Turno (Kasi Pemerintahan) , Tanggal  17 November 2023 
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Terjemahnya: 

“Kamomoose itu tradisi warisan dari nenek moyang sebagai bentuk 
kesyukuran orang tua karena anaknya sudah gadis yang ada di Kecamatan 
Lakudo hingga saat ini. Jadi bukan hanya Gu Timur saja tetapi semua desa 
di Kecamatan Lakudo. Kemudian Proses Kamomoose pertama-tama 
perempuan itu di Ombo atau Kahiaya’a (Pingitan) selama 3 sampai 7 hari. 
Karena syarat untuk ikut Kamomoose perempuan itu sudah harus dewasa, 
sebagai bukti bahwa perempuan itu sudah dewasa maka wajib hukumnya 
bagi kita orang buton itu perempuan untuk di pingit. Ketika tradisi 
Kahiya’a selesai, Kamose akan diarak menuju Galampa untuk mengambil 
buete. Selama proses itu para anamoane (Pemuda) melakukan Fopanga 
(memantau) Kamoose (perempuan) mana yang layak untuk dipinang 
sebagai Hobinenya (Istrinya) mereka ”.47 

 Sementara informan lain menjelaskan bahwa tidak ada perubahan ritual 

dari tradisi kamomoose semenjak pertama kali diadakan hingga sampai saat ini, 

tetapi menurut infoman perbedaan justru terletak pada pemaknaan nilai yang 

terkandung disetiap tahapan tradisi Kamomoose. Berdasarkan hasil wawancara 

bersama Pak Usman menjelaskan bahwa: 

“Kamomoose itu merupakan tradisi yang tidak berdiri sendiri, melainkan 
ada tradisi semacam pengantar dalam hal acara pembuka yaitu acara 
pingitan, setelah kegiatan pingitan selesai maka para Kamoose ini akan 
diarak menuju Galampa. Setelah mereka sampai di Galampa disini mi 
acara yang ditunggu yakni tradisi melempar kacang atau disebut juga 
Fopanga oleh para pemuda, kenapa kacang menjadi media untuk 
melempar, kenapa bukan media yang lain, misalnya beras, jagung atau 
bahan makan yang lain, pasti konae sumua ini ada alasanya. Alasannya 
menurutku awalnya membingungkan karena kacang katanya kacang itu 
makanan yang paling gampang dimasak padahal kebalikannya kacang 
goreng kalau biasa kita sebut padahal kan itu disangrai sudah yang paling 
sulit menurutku karena kita sangrai pake pasir baru kita tidak tau sudah 
mendidi atau tanda tanda yang lain kecuali hangus, ketika kacang itu 
hangus berarti kita belum mahir. Makanya kacang jadikan alat untuk 
melempar satu alasannya yang itu tadi. Tetapi, seiring canghihnya zaman 
ini sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit dengan orang tua dulu 
lakukan ketika prosesi lempar kacang dengan yang pemuda hari ini 
lakukan ketika sampai pada kegiatan Fopanga  para pemuda cenderung 
tidak menanamkan nilai nilai yang terkandung didalam tradisi ini, seperti 
misalkan ketika para pemuda melakukan prosesi pelemparan kacang itu 
tidak lagi dari dalam hati sehingga berdampak juga kepada para gadis yang 
telah melalui proses pingitan untuk ikut andil dalam tradisi Kamomoose. 
Sebenarnya hanya itu yang membedakan. Tetapi hal positif yang 
membedakan dengan masa lalu adalah antusias warga lebih fanatik 

 
47 Wawancara dengan Pak Hasrit (Tokoh Adat), Tanggal 3 November 2023 
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sekarang ketimbang orang orang tua dulu karena lebih mementingkan 
orang pekerjaan mereka”.48 

 Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan 

tradisi Kamomoose diawali dengan pingitan (Kahiya’a) setelah itu barulah 

dilaksanakan tradisi Kamomoose. Menurut informan peserta yang menghadiri 

kegiatan pelaksanaan Kamomoose mengalami pergesaran pemaknaan dari segi 

ritual lempar kacang, padahal peristiwa tradisi lempar kacang ini adalah sebuah 

proses edukasi bahwa kacang adalah salah satu makanan yang paling mudah untuk 

diolah menjadi sebuah makanan. 

 Hal yang sama dituturkan oleh Pak Aryo selaku Lurah Gu Timur dengan 

informan sebelumnya tentang proses pelaksanaan tradisi Kamomoose, tetapi Pak 

Aryo lebih fokus pada media yang digunakan untuk melempar pada saat prosesi 

pelaksanaan kegiatan. 

“Apa yang disampaikan oleh orang tuanya kita yang dinda datangi itu 
sudah sama dengan informasi yang saya dapat, tetapi saya hanya lebih 
menekankan pada alat yang dijadikan untuk melempar pada saat Fopanga, 
kalau dulu itu kita pake uang koin biasa orang tua disebut dengan sen. 
Tetapi, kalau hari ini sembarang orang mereka pake kadang pake uang 
yang kita pake sekarang ada juga kadang dalam bentuk makanan atau 
minuman selebihnya sudah sama mi dengan penjelasannya orang tuanya 
kita yang lain itu yang dinda sudah datangi itu”.49 

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa tradisi Kamomoose memiliki dua tahapan diantaranya. Pertama Persiapan, 

persiapan yaitu musyawarah internal keluarga tentang pelaksanaan yang akan 

dilaksanakan di kediaman Pu’uno Lambu (Tuan Rumah). Kedua, Pelaksanaan 

kegiatan, di awali dengan tradisi Pingitan (Kahiya’a) yang dilaksanakan selama 3 

sampai 7 hari, setelah pelaksanaan tradisi pingitan (Kahiya’a) maka akan 

dilangsungkan Tradisi Kamomoose yang dilaksanakan pada malam hari yakni 

 
48 Wawancara dengan Pak Usman (Tokoh Adat), Tanggal 8 November 2023 
49 Wawancara dengan Pak Aryo (Lurah Kelurahan Gu Timur), Tanggal 3 November 

2023 
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setelah shalat Isya. Pelaksanaan tradisi Kamomoose akan dimulai ketika Pu’uno 

Lambu (tuan rumah) sudah duduk ditengah-tengah peserta serta diiringi dengan 

pemukulangan gong. Selanjutnya, tahap Fopanga (lempar kacang) menjadi 

penutup kegiatan. 
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D. Nilai-Nilai Agama Dari Kearifan Lokal Yang Terkandung Dalam Tradisi 

Kamomoose 

 Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki budaya dan etnis yang 

majemuk. Sebagai bangsa yang multikultural dan pluralistik memiliki ragam 

kearifan lokal. Kearifan lokal hadir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat. 

Kearifan lokal juga disebut sebagai hukum yang hidup tumbuh dalam kehidupan 

masyarakat dan ikut andil dalam kemajuan masyarakatnya. 

 Kearifan lokal bagi masyarakat menjadi aturan dalam aktivitas sehari-hari, 

baik dalam berperilaku, bersosialisasi bersama masyarakat lain, maupun dalam 

kehidupan beragama. Dalam perspektif agama, kearifan lokal tidak jarang ditemui 

dalam kehidupan sehari-hari bertolak belakang dengan ajaran agama islam karena 

dianggap diadopsi dari ajaran hindu-budha ataupun bahkan kepercayaan animisme 

dan dinamisme.  

 Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa Islam masuk di Nusantara melalui 

jalur budaya sehingga bisa diterima dan menjadi agama mayoritas di negeri ini. 

Melihat kearifan lokal dari perspektif islam ada dua sudut pandang yang dilakukan 

oleh kalangan masyarakat, pertama adalah secara tekstual dan kedua adalah secara 

kontekstual.  

 Memahami kearifan lokal dari sudut pandang Islam secara tekstual tentu 

akan menemukan banyak kontradiksi-kontadiksi dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan, secara kontekstual kearifan lokal dalam pandangan islam menemukan 

kesamaan pemahaman karena dalam melihat fonemena, pemahaman seperti ini 

selalu melibatkan situasi sosial dan budaya masyarakat dalam menafsirkan dalil-

dalil tentang kebudayaan. 
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 Kedua pandangan di atas tersebut juga terjadi pada masyarakat Gu Timur 

Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dalam melihat tradisi Kamomoose 

sebagai kearifan lokal yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Hal ini 

diutarakan oleh Pak Sabandia yang mengatakan bahwa tidak ada batasan antara 

laki-laki dan perempuan sehingga berpotensi menimbulkan zina, baik kontak fisik 

maupun kontak mata. Tetapi, disisi lain keberadaan tradisi Kamomoose juga 

menjadi perekat tali silaturahmi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak 

Sabandia menjelaskan bahwa: 

“Persoalan apakah tradisi ini kemudian berbenturan dengan ajaran agama 
kita menurut saya itu dalam prosesinya sebenarnya tidak ada karena dari 
awal hingga akhir prosesi adat Tradisi Kamomoose tidak keluar dari 
syariat yang telah ditentukan oleh ajaran agama kita, persoalan dalil 
tentang rangkaian budaya ini memang saya tidak terlalu hafal tapi saya 
tidak ragu kepada para orang tua kita yang menjadi pelaku dalam ritual ini 
karena mereka itu dalam kehidupan sehari harinya saja selalu melibatkan 
kawasanompu (Allah) apalagi hal yang sifatnya sakrat seperti ini. Saya 
lebih melihat pada sisi hubungan antara manusia dengan manusia dengan 
adanya tradisi ini lebih merekatkan tali silaturahmi antara sesama manusia, 
misalnya orang merantau di Papua. Kalimantan, bahkan diluar negeri di 
Malaysia sana mereka pulang demi ikut terlibat dalam mensukseskan 
kegiatan, dalam Al-Qur’an juga menjelaskan hal ini dalam Q.S. Al-
Hujjurat Ayat 13 menjelaskan tentang pentingnya menjaga tali 
silaturahmi. Tetapi disisi lain ada hal hal yang menurut saya menyalahi 
aturan dalam hal ini tidak ada lagi batasan antara perempuan baik itu 
bersentuhan fisik maupun kontak mata misalkan, kita tidak tau pikirannya 
orang ini apalagi kalau sudah berbersentuhan itu pasti muncul pikiran 
jeleknnya orang, kan kejadian seperti itu saya pikir menyalahi juga aturan 
dalam Islam”.50 

 Pak Sabandia menekankan bahwa perintah tentang pentingnya menjalin 

tali silaturahmi adalah suatu hal yang wajib setiap umat manusia. Informan tersebut 

saat diwawancarai mengutip Firman Allah Swt dalam QS. Al-Hujjurat/49:13: 

  

 
50 Wawancara dengan Pak Sabandia (Tokoh Agama), Tanggal 21 November 2023 
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 لِتَعَارَفُوْاۚ  اِنَّ 
َ
قَبَاىِٕۤل مْ شُعُوْباً وَّ

ُ
نٰك

ْ
نْثٰى وَجَعَل

ُ
ا رٍ وَّ

َ
نْ ذكَ مْ م ِ

ُ
قْنٰك

َ
يُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَل

َ
مْ يٰٓا

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 ا

َ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ  مْۗ اِنَّ اللّٰه
ُ
تْقٰىك

َ
ِ ا    ١٣عِنْدَ اللّٰه

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling 
bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.51 

 Selain itu, Pak Sabandia mengatakan hal-hal yang menurutnya melenceng 

dari ajaran agama Islam adalah tidak adanya batasan antara pengunjung perempuan 

dan laki-laki baik kontak mata ataupun kontak fisik, Pak Usman mengutip Firman 

Allah Swt dalam QS. An-Nur/24:30: 

َ خَبِيْرٌٌۢ هُمْۗ اِنَّ اللّٰه
َ
ى ل
ٰ
زْك
َ
فَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ ا بْصَارِهِمْ وَيَحْ

َ
وْا مِنْ ا مُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّ

ْ
ل ِ
 
 ل
ْ
 بِمَا  قُل

   ٣٠يَصْنَعُوْنَ  

Terjemahnya: 

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga 
pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi 
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka 
perbuat.52 

 Kedua ayat di atas menurut informan menjelaskan masing-masing tentang 

pentingnya memupuk tali silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat, serta di ayat 

yang lain menekankan tentang batasan-batasan antara kontak fisik maupun kontak 

mata.  

 Sedangkan menutur informan lain menerangkan bahwa dalam prosesi 

tradisi Kamomoose dalam pandangan Islam tidak ada yang bertentangan, karena 

menurutnya dalam perjalannya Islam masuk di Indonesia melalui perantara budaya 

sehingga Islam bisa menyebar dan menjadi agama terbesar di Indonesia. Oleh 

 
51 Kementerian agama RI. Al-Qur’an dan terjemahanya Bogor, Sukses Publishing, 2012 
52 Kementerian agama RI. Al-Qur’an dan terjemahanya Bogor, Sukses Publishing, 2012 
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karena itu, hadirnya agama tidak meruntuhkan kearifan lokal yang telah menyatu 

dengan masyarakat setempat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ikhwan salah satu guru 

pendidikan Agama Islam dan juga tokoh pendidikan di Kelurahan Gu Timur, 

mengatakan bahwa: 

“Menurut saya nilai-nilai islam yang terkandung dalam tradisi kamomoose 
adalah bentuk syukur kepada Allah Swt karena salah satu motifasi orang 
melaksanakan tradisi Kamomoose ini adalah bentuk syukurnya mereka 
karena anaknya sudah gadis mi. kemudian, dalam prosesi ritualnya tidak 
ada yang melenceng walaupun banyak orang yang menganggap bahwa 
menggunakan dupa dianggap syirik atau melenceng dari ajaran islam. Ini 
yang saya tidak setuju dari orang banyak padahalkan hal seperti itu bukan 
untuk disembah melainkan untuk sekedar dijadikan sebagai pewangi atau 
beberapa dianggap dapat mempercepat sampainya doa kepada Allah Swt, 
jadi menurutku justru hadirnya budaya itu lebih mendekatkan kita kepada 
Kakawasanoumpu (Allah Swt) dan saya pikir perintah tentang syukur itu 
kan ada dalam Al-Qur’an surah Al-Lukman ayat 12”.53 

 Pak Ikhwan menuturkan bahwa sikap syukur adalah bagian dari 

menjalankan perintah Allah Swt, karena anak adalah rezeki dari Allah Swt yang 

tidak ternilai oleh apapun. 

 Firman Allah Swt Q.S.Lukman/12:31: 

فَرَ  
َ
وَمَنْ ك  ۚ لِنَفْسِه  رُ 

ُ
رْ فَاِنَّمَا يَشْك

ُ
ۗ وَمَنْ يَّشْك ِ ه رْ للِّٰ

ُ
نِ اشْك

َ
مَةَ ا

ْ
ك حِ
ْ
قْمٰنَ ال

ُ
ل تَيْنَا 

ٰ
ا قَدْ 

َ
فَاِنَّ  وَل

َ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ     ١٢اللّٰه

Terjemahnya: 

Sungguh, Kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, 
yaitu, “Bersyukurlah kepada Allah! Siapa yang bersyukur, sesungguhnya 
dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur (tidak bersyukur), 
sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”54 

 
53 Wawancara dengan Pak Ikhwan (Tokoh Pendidikan), Tanggal 20 November 2023 

54 Kementerian agama RI. Al-Qur’an dan terjemahanya Bogor, Sukses Publishing, 2012 
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 Pak Ikhwan menekankan bahwa perilaku syukur tersebut merupakan hal 

wajib karena anak merupakan karunia yang tak terhingga, ditambah lagi ketika anak 

tersebut tumbuh dan besar dengan pemahaman ilmu agama yang baik. Hal ini yang 

kemudian salah satu melatarbelakangi tradisi Kamomoose ada dan dipertahankan 

sampai saat ini. 

 Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa 

dalam prosesi pelaksanaan tradisi kamomoose tidak melenceng dari ajaran agama 

islam, dilihat dari motivasi pelaksanaan tradisi tersebut dilatar belakangi oleh rasa 

syukur kepada Allah swt karena anak perempuan mereka telah memasuki usia 

dewasa atau balig. 

 Pelaksanaan tradisi Kamomoose justru mengamini ajaran tentang 

pentingnya menjalin serta merawat tali silaturahmi antar sesama umat manusia, hal 

ini dapat dibuktikan dengan orang-orang yang berada diperantauan berbondong-

bondong untuk mudik ke kampung halaman hanya agar tidak melewatkan momen 

tersebut. 

 Selain itu, dalam pelasanaan Tradisi Kamomoose batasan antara 

pengunjung perempuan dan laki-laki harus dibatasi agar tidak lahir hasrat birahi 

sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan perilaku seperti ini 

tidak dibenarkan oleh ajaran agama islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah peneliti memaparkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka 

dengan ini peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan dari penelitian, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Deskripsi muda-mudi terhadap Tradisi Kamomoose sebuah tradisi cari jodoh 

bagi perempuan yang sudah siap menikah, ditandai dengan ketika perempuan 

atau Kamose atau Perempuan yang menjadi peserta dalam tradisi Kamomoose 

telah melewati prosesi Kahiya’a (Pingitan). Selain itu, para Kamose juga 

diberikan bekal pengetahuan tentang kewajiban seorang istri melalui prosesi 

lempar kacang yang mengandung makna filosofis bahwa kacang adalah bahan 

makanan yang paling mudah dimasak, dan biasanya itu dilaksanakan setelah 

lebaran idul fitri. 

2. Prosesi pelaksanaan tradisi Kamomoose terbagi menjadi dua tahapan, pertama 

persiapan dan kedua pelaksanaan. Persiapan itu yang harus disiapkan gendang, 

mbololo, dhawa-dhawa, ndengu-ndengu, kacang, dan kayu balok yang dijadikan 

buete (tempat duduk), dan pemukul gendang tanpa hadirnya pemukul gendang 

pelaksanaan Tradisi Kamomoose ini tidak akan terlaksana. Kemudian dalam 

pelaksanaan Tradisi Kamomoose pertama-tama perempuan melalui tahapan 

Ombo atau Kahiaya’a (Pingitan) selama 3 sampai 7 hari, karena syarat untuk 

ikut Kamomoose perempuan itu sudah harus dewasa, sebagai bukti bahwa 

perempuan itu sudah dewasa maka wajib hukumnya bagi orang buton mengikuti 

ritual pingitan. Ketika tradisi Kahiya’a (Pingitan) selesai Kamose (Perempuan) 

akan diarak menuju Galampa atau lesehan untuk para perangkat adat. Kemudian 

para Kamose mengambil buete atau tempat yang telah disediakan bersama para 



 

 
 

tokoh adat. Selama proses itu para anamoane (pemuda) melakukan Fopanga 

(memantau) Kamose (perempuan) mana yang layak untuk dipinang sebagai istri. 

3. Nilai-nilai agama Islam yang terkandung di dalam Tradisi Kamomoose dilihat 

dari motivasi pelaksanaan tradisi tersebut dilatar belakangi oleh rasa syukur 

kepada Allah swt karena anak perempuan mereka telah memasuki usia dewasa 

atau balig. Selain itu, pelaksanaan tradisi Kamomoose justru mengamini ajaran 

tentang pentingnya menjalin serta merawat tali silaturahmi antar sesama umat 

manusia, hal ini dapat dibuktikan dengan orang-orang yang berada diperantauan 

berbondong-bondong untuk mudik ke kampung halaman agar tidak melewatkan 

momen tersebut. 

B. Implikasi Penelitian 

 Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 

penelitian ini baik dari penulisan dan penyajian data hasil penelitian. Penulis 

berharap agar kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun 

bagi penulis. Dari kesimpulan diatas, penulis menemukan beberapa hal yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan pihak terkait, yakni sebagai berikut: 

1. Pada seluruh masyarakat diharapakan agar tetap konsisten dalam merawat 

budaya tradisi Kamomoose sehingga dapat menjadi kekayaan dan juga identitas 

bangsa Indonesia khususnya masyarakat Gu Timur Kecamatan Lakudo 

Kabupaten Buton Tengah. 

2. Pada Generasi muda, dalam era pengembangan dunia pendidikan dewasa ini 

sangat diperlukan oleh generasi mudah terutama untuk mengenal studi 

pendidikan melalui pembelajaran di sekolah-sekolah. Seperti halnya 

pembelajaran lain, ilmu sejarah seperti Tradisi Kamomoose merupakan salah 

satu wahana dalam mencerdaskan kegiupan bangasa dalam arti luas. 



 

 
 

3. Pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah khususnya Dinas Pariwisata dan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah agar dapat 

memberikan perhatian serius terhadap tradisi Kamomoose ditengah gempuran 

arus globalisasi sehingga tetap eksis dan menjamur dalam aktivitas kehidupan 

masyarakat, di antaranya dengan memasukan tradisi Kamomoose dalam 

kalender daerah agar dapat teragendakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi telah 

membawa perubahan hampir semua aspek kehidupan manusia. Dalam rangka 

menghadapi semua persoalan yang timbul akibat globalisasi tentu sangat 

diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas melalui usaha 

pembaharuan sistem pendidikan yang termasuk di dalamnya adalah 

pembaharuan dan penyempurnaan untuk menjadi amunisi membendung persoal-

persoalan yang akan dihadapi kedepannya. Oleh karena itu, melalui Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Buton Tengah seluru kebudayaan yang ada di 

Kabupaten Buton Tengah tanpa terkecuali agar menjadi bahan pembelajaran 

wajib dalam kurikulum pendidikan.  

  



 

 
 

4. Pada akademisi, merupakan anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab 

sebagai pemikir sekaligus penulis agar lebih serius dalam menghimpun 

informasi agar dapat menciptakan sebuah karya tulis tentang tradisi Kamomoose 

sehingga dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan masyarakat 

Kabupaten Buton Tengah khususnya Masyarakat Kelurahan Gu Timur.  
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Gambar 2: Kantor Kelurahan Gu Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Wawancara bersama Aryo Setiyadi, S.STP (Lurah Kelurahan Gu Timur) 
Pada Tanggal 3 November 2023 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Wawancara bersama Hasrit (Tokoh Agama) Pada Tanggal 3 November 
2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Wawancara bersama Rijal (Masyarakat) Pada Tanggal 4 November 
2023 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Wawancara bersama Pak Usman (Tokoh Adat) Pada Tanggal 8 
November 2023 

 

Gambar 7: Wawancara bersama Turno, SH (Kasi Pemerintahan Kelurahan Gu 
Timur) Pada Tanggal 17 November 2023 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8: Wawancara bersama Ikhwan, S.Pd.I (Tokoh Pendidikan) Pada Tanggal 

20 November 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Wawancara bersama Sabandia, S.Pd.I (Tokoh Agama) Pada Tanggal 21 

November 2023 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 10: Wawancara bersama Defrizal (Masyarakat) Pada Tanggal 22 

November 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11: Wawancara bersama Mardia (Masyarakat) Pada Tanggal 22 November 

2023  



 

 
 

Gambar 12: Wawancara bersama Arum (Masyarakat) Pada Tanggal 24 November 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13: Tradisi Kamomoose Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

Kabupaten Buton Tengah 

 



 

 
 

Gambar 14: Tradisi Kamomoose Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

Kabupaten Buton Tengah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15: Tradisi Kamomoose Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

Kabupaten Buton Tengah  



 

 
 

Gambar 16: Tradisi Kamomoose Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

Kabupaten Buton Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17: Tradisi Kamomoose Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo 

Kabupaten Buton Tengah  
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