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ABSTRAK 

NAMA     :   ULI ARDIANA 

NIM        :   30200114024 

JUDUL : MOLULO : Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Tarian 

Tradisional Di Desa Kalu-Kaluku, Kolaka Utara, Sulawesi 

Tenggara.  

 Penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana tarian lulo sebagai tarian 

tradisional mampu tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Penulis 

mengemukakan  pokok-pokok permasalahan diantaranya: Bagaimana sejarah dan 

perkembangan tarian molulo?, Bagaimana proses pelaksanaan tarian molulo dan 

perubahannya sesuai perkembangan zaman?, serta Bagaimana wujud nilai-nilai 

multikulturalisme yang dapat dipelajari dari proses pelaksanaan tarian molulo?. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode pendekatan kultural dan semiotika sosial. Data-data yang dikumpulkan 

bersumber dari data primer yang merupakan hasil observasi dan wawancara para 

narasumber dan data sekunder merupakan dokumentasi, kepustakaan dan sumber 

online. Adapun teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahap, 

yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 Hasil penelitian tarian lulo di Desa Kalu-Kaluku menunjukkan bahwa 

tarian lulo menyiratkan sebuah pesan atau kandungan nilai-nilai multikulturalisme 

dalam pelaksanaannya. Kandungan nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai 

persaudaraan, nilai kebersamaan, dan nilai persatuan, serta adanya pesan hidup 

terhadap manusia dalam kehidupan yang timbal-balik dan silih berganti keadaan, 

sehingga manusia harus tetap mengingat dan bersyukur kepada sang pencipta. 

Nilai-nilai multikulturalisme tersebut dapat direalisasikan dalam hidup 

bermasyarakat yang berlatar kebudayaan yang berbeda-beda sehingga dapat hidup 

rukun, saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam 

suku, etnik, ras, budaya, dan agama. Dalam setiap daerah atau suku yang 

mendiami suatu wilayah daerah, sudah tentu memiliki adat-istiadat dan 

kebudayaan lokal masing-masing. Adapun salah satu contoh kebudayaan lokal 

di Indonesia ini adalah tradisi molulo di Desa Kalu-Kaluku, Kolaka Utara, 

Provinsi Sulawesi Tenggara.  

“Tradisi” menurut WJS Poerwadaminto adalah segala sesuatu yang 

menyangkut kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus-

menerus, seperti adat, budaya, kebiasaan dan juga kepercayaan.1 Tradisi 

merupakan sesuatu hal yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek 

moyang. 

Tradisi dapat pula diartikan sebagai muara seni dari multikulturalisme 

dalam bentuk tari, musik, lukisan, sastra yang dalam akulturasinya dengan 

seni-seni asing yang masuk di Nusantara, mampu menjadi pewarna bagi seni-

seni Indonesia.2 Dalam hal ini, sebuah tradisi bisa menjadi wadah untuk 

menjalin silaturrahim antar sesama manusia yang berasal dari berbagai suku, 

ras, budaya maupun dari negara yang berbeda. 

Tradisi molulo merupakan salah satu kebudayaan lokal masyarakat suku 

Tolaki, Sulawesi Tenggara yang berbentuk tarian. Tarian molulo ini disebut 

juga dengan tari lulo yang sangat digemari oleh masyarakat Kabupaten Kolaka 

 

1 Dedi Rainer, “15 Pengertian Tradisi Menurut Para Ahli”, spengetahuan.com, 20 

Oktober 2017.  http://www.spengetahuan. com /2017/10/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli.html 

(15 Februari 2018). 

2 Mudji Sutrisno, Ranah-Ranah Kebudayaan (Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2013), h. 

110. 
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Utara, khususnya masyarakat Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha baik 

itu oleh suku asli maupun masyarakat pendatang. 

Tarian lulo merupakan tarian pergaulan di Sulawesi Tenggara yang 

dilakukan dengan berpegangan tangan dan membentuk lingkaran sambil 

mengikuti irama gong dan gendang (sekarang diiringi dengan band).3 

Tarian lulo sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan masyarakat 

Tolaki, baik pesta adat seperti perkawinan maupun kegiatan sosial lainnya. 

Tari lulo ini dapat diikuti oleh semua unsur golongan dalam masyarakat 

Tolaki baik laki-laki, perempuan, tua, muda, dewasa, tokoh masyarakat, 

pemerintah maupun rakyat miskin. Namun, saat ini tari lulo sudah lebih 

modern bukan hanya satu jenis variasi tetapi sudah memiliki beragam variasi 

dan yang melaksanakan tarian ini bukan hanya orang Tolaki, tetapi dapat pula 

diikuti oleh berbagai etnis.4 

Sekilas tentang tari lulo tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam 

pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki atau 

penduduk asli Provinsi Sulawesi Tenggara. Tetapi tarian lulo juga sudah 

dilaksanakan oleh berbagai etnik yang mendiami Provinsi Sulawesi Tenggara, 

khususnya masyarakat di Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten 

Kolaka utara.  

Tarian lulo ini merupakan tari pergaulan dalam kebudayaan masyarakat 

Tolaki. Seiring perkembangan zaman, tari lulo juga mengalami 

perkembangan. Pada awalnya tari lulo hanya menggunakan alat musik 

 
3 Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara (Proyek Penelitian dan 

Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara, 1978/1979), h. 26; dikutip dalam Hasbullah, 

“Budaya Lulo Masyarakat Kendari ditinjau dari Pandangan Akhlak dan Aqidah Islam”, Skripsi 

(Ujung Pandang: Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin, 1996), h. 1. 
4 Andi Musdalifah, “Nilai-Nilai Budaya dalam Tiga Cerita Rakyat Tolaki (Pendekatan 

Sosiologi Sastra)”, Jurnal Humanika 1, no. 16 (Maret 2016): h. 15. 
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tradisional seperti gong dan gendang, namun sekarang sudah menggunakan 

alat musik band atau electone. 

Dilihat dari sisi pelaksanaannya yang dapat dilakukan oleh siapa saja dari 

berbagai unsur golongan, etnik, tua, muda, kaya, miskin. Tarian lulo ini dapat 

dilihat sebagai wadah untuk saling kenal-mengenal dan menjalin silaturrahim 

antara masyarakat tanpa adanya sekat-sekat dalam perbedaan tersebut. Sekilas 

hal tersebut menunjukkan bahwa dalam tradisi lulo ini terdapat penggambaran 

multikultural di dalamnya yang menurut penulis perlu diteliti lebih jauh untuk 

mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai multikulturalisme itu sendiri 

dalam tradisi lulo di Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten 

Kolaka Utara. 

Manusia sebagai makhluk sosial-budaya dalam kehidupannya diperin-

tahkan untuk saling mengenal dan saling menghargai satu sama lain. Hal ini 

dijelaskan pula dalam QS. Al-Hujurat/ 49:13, sebagai berikut : 

 

                                    

                     
 
Terjemahnya:  
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.”5 

Manusia diciptakan dengan adanya perbedaan. Perbedaan-perbedaan 

tersebut dapat dikatakan sebagai keadaan yang beragam, baik perbedaan 

dalam keragaman budaya, ras, agama, keyakinan dan sebagainya dalam 

sebuah masyarakat. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut terkadang menjadi 

 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (t.cet; Semarang: PT 

Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 412. 
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jurang pemisah di masyarakat. Bahkan dapat pula menimbulkan tipisnya 

solidaritas di antara warga masyarakat yang berbeda. Dalam Multi-

kulturalisme, setiap warga masyarakat ditempatkan pada kedudukan setara 

dan sejajar walaupun berasal dari etnis, suku, budaya, agama atau segi 

perbedaan lainnya. Namun, mencapai keadaan multikulturalisme dalam suatu 

masyarakat masih susah untuk kita temui. Dalam hal ini, multikulturalisme 

dapat menjadi atap atau perekat di tengah perbedaan tersebut, baik ras, agama, 

etnik, kelas sosial dan sebagainya. 

Istilah multikulturalisme tidak hanya menggambarkan kondisi sosial-

budaya yang beragam. Tetapi di saat yang bersamaan, multikulturalisme juga 

merupakan bentuk pemikiran, kesadaran, dan kebijakan sosial-budaya.6 

Di sinilah dapat dilihat pentingnya multikulturalisme untuk menjadi 

payung perekat di tengah perbedaan-perbedaan di masyarakat. Dengan alasan 

inilah, penulis melihat perlunya untuk mengkaji tradisi molulo tersebut 

sebagai kebudayaan dilihat dari sisi multikulturalisme yang tergambar dari 

pelaksanaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, 

Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 171. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Penulis akan mengurai dengan jelas fokus penelitian tentang yang 

dimaksudkan penulis dari variabel-variabel judul tersebut agar tidak terjadi 

kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul. 

a. Multikulturalisme 

Multikulturalisme bukan hanya sebagai pengafirmasian atas kondisi 

sosial-budaya yang beragam, namun di dalamnya terdapat pula penghargaan 

dan perayaan atas keberagaman itu sendiri. Multikulturalisme adalah sebuah 

perspektif untuk melihat kehidupan manusia yang penuh dengan keberagaman 

dan bagaimana merespon keberagaman tersebut. Adapun keberagaman atau 

keanekaragaman tersebut bukan sebagai ancaman, kerugian atau rintangan 

tetapi sebagai kekayaan yang memberi warna pada kehidupan. Adapun 

masing-masing ras, suku atau etnis, budaya, agama, dan sebagainya, meskipun 

berbeda-beda namun dalam atap multikulturalisme, ditempatkan pada posisi 

yang setara dan memiliki kesamaan hak dalam mengekspresikan pandangan 

serta nilai-nilai hidup mereka.7 

b. Molulo 

Molulo merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Tolaki yang berbentuk 

tarian dengan berpegangan tangan dan membentuk lingkaran yang bukan 

hanya dilakukan oleh suku Tolaki tetapi dapat pula diikuti oleh etnik-etnik 

yang lain dalam pelaksanaan tariannya. Tarian ini merupakan tari pergaulan di 

 
7 Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, 

Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme, h. 172. 
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masyarakat yang biasanya dilaksanakan secara massal pada acara adat dan 

pernikahan. 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun yang menjadi batasan dan fokus kajian yang akan diteliti, yaitu 

tradisi molulo sebagai tari pergaulan dalam masyarakat di Desa Kalu-Kaluku, 

Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Yang ingin penulis kaji dari tradisi molulo yaitu dalam pelaksanaannya 

sebagai tari pergaulan di masyarakat Desa Kalu-Kaluku dan dapat diikuti oleh 

berbagai unsur golongan, maka penulis ingin melihat tradisi tersebut dari sisi 

multikulturalisme dan penerapan nilai-nilai multikulturalisme dalam tradisi 

molulo tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar-belakang dan fokus penelitian, maka penulis 

mengemukakan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan tarian molulo? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan tarian molulo dan perubahannya sesuai 

perkembangan zaman? 

3. Bagaimana wujud nilai-nilai multikulturalisme yang dapat dipelajari dari 

proses pelaksanaan tarian molulo? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang tradisi molulo sudah pernah dilakukan oleh beberapa 

orang. Namun, untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya, maka penulis perlu memaparkan beberapa penelitian 

yang terkait dengan objek dan masalah yang akan diteliti. Berikut beberapa 

inti sari penelitian terdahulu : 
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Nasir (2013) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Judul 

Tesis “Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal di SMPN 

2 Kendari”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya adalah  

budaya-budaya lokal yang diaplikasikan dalam kehidupan dan 

mendeskripsikan pendidikan karakter berbasis budaya lokal di SMPN 2 

Kendari. Salah satu budaya lokal yang dipaparkan adalah tari Lulo. Di mana, 

tari Lulo yang dijelaskan dalam penelitian tersebut sebagai wujudnya yang 

berupa gerakan serentak, berirama dan teratur mampu 

mengasah/melatih/menjaga fisik, pengetahuan, sikap dan keterampilan para 

siswa.8 

Raemon (2010) dari Universitas Gadjah Mada dengan Tesis yang berjudul 

“Lulo Ngganda: Ritual Pasca Panen pada Orang Tolaki (Analisis Interpretatif 

Fungsional atas Ritual Lulo Ngganda di Desa Benua Kecamatan Benua 

Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara)”. Intisari dalam 

penelitian tersebut mengkaji tentang sebuah ritual pasca panen yang dalam 

istilah lokal dikenal sebagai ritual lulo ngganda di Desa Benua Kecamatan 

Benua Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan 

penelitian tersebut adalah 1) menelaah proses pelaksanaan ritual lulo ngganda 

2) mengkaji makna ritual; serta 3) menelaah fungsi ritual tersebut dalam 

kehidupan masyarakat setempat. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik participant observation dan 

indepth interview.9 

 
8 Nasir, “Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal di SMPN 2 

Kendari”, Thesis (Surakarta: PPs Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), h. 11. 

http://eprints.ums.ac.id/26406/13/Publikasi_Ilmiah.pdf. (6 Februari 2018). 
9 Raemon, “Lulo Ngganda: Ritual Pasca Panen pada Orang Tolaki (Analisis Interpretatif 

Fungsional atas Ritual Lulo Ngganda di Desa Benua Kecamatan Benua Kabupaten Konawe 

Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara)”, Thesis (Yogyakarta: PPs Universitas Gadjah Mada, 2010), 

t.h. http://etd.repository.ugm.ac.id. (6 Februari 2018). 

http://eprints.ums.ac.id/26406/13/Publikasi_Ilmiah.pdf.%20(6
http://etd.repository.ugm.ac.id/
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Rosni (2017) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan 

Skripsi yang berjudul “Tradisi tari lulo dalam perspektif dakwah (studi kasus 

di Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi 

Tenggara)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan ilmu dakwah dan budaya. 

Adapun hasil penelitiannya menunjukan bahwa proses Tradisi Tari Lulo di 

Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi 

Tenggara, merupakan salah satu tradisi yang masih tetap hidup dan 

dilestarikan di tengah-tengah masyarakat Desa Donggala, terlihat pada 

pelaksanaan tradisi tari lulo yang sekaligus sebagai media pemersatu.10 

Wahyuddin (1995) dari Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung 

Pandang dengan Skripsi yang berjudul “Budaya Lulo ditinjau dari Sudut 

Pandangan Etika Islam”. Hasil penelitiannya: salah satu bentuk atraksi 

permainan lulo yang sangat bertentangan dengan pandangan etika islam 

adalah bergandengan tangan antara seorang pria dengan seorang wanita yang 

bukan muhrim secara bebas pada saat melakukan tari tersebut.11 

Hasbullah (1996) dari Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung 

Pandang dengan Skripsi yang berjudul “Budaya Lulo Masyarakat Kendari 

ditinjau dari Pandangan Akhlak dan Aqidah Islam”. Hasil penelitiannya: 

sebagai sorotan Islam jelas-jelas terlalu mensakralkan budaya dan itu dapat 

merusak aqidah seseorang.12 

 
10 Rosni, “Tradisi Tari Lulo dalam Perspektif Dakwah (studi kasus di Desa Donggala 

Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara)”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017), h. xii. 
11 Wahyuddin, “Budaya Lulo ditinjau dari Sudut Pandangan Etika Islam”, Skripsi (Ujung 

Pandang: Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin, 1995), h. v. 
12 Hasbullah, “Budaya Lulo Masyarakat Kendari ditinjau dari Pandangan Akhlak dan 

Aqidah Islam”, Skripsi (Ujung Pandang: Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin, 1996), h. ix. 
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Anwar Hafid, Ali Rosdin, Moch Musoffah, M. Nur Akbar (2015) dari 

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, 

Kemendikbud, Jakarta. Dengan buku berjudul “Pendidikan Multikultural 

Berbasis Kearifan Lokal”. Adapun beberapa penjelasan materi dalam buku 

tersebut adalah bahwa Pendidikan sebagai penyemai nilai-nilai menjadi 

semakin penting perannya dalam membangun tata kehidupan yang lebih baik. 

Karena itulah, pendidikan dengan pendekatan multikultural semakin terasa 

krusial untuk diterapkan di tengah keragaman bangsa. Wacana tentang 

pendidikan multikultural memang dibidikkan sebagai ikhtiar merespon 

fenomena konflik yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat yang 

majemuk. Wajah multikulturalisme di negeri ini bisa diibaratkan bagai api 

dalam sekam. Konflik bisa saja muncul akibat perbedaan pandangan terhadap 

masalah politik, agama, suku, agama, ras, etnis dan sosio budaya.13 Kearifan 

lokal (local wisdom) tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai luhur bangsa. 

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat lokal 

untuk bertahan hidup secara turun temurun. Kearifan lokal merupakan hasil 

dari kecerdasan suatu masyarakat lalu digunakan oleh sesamanya sebagai 

sarana pencerdasan.14 

Itulah beberapa contoh penelitian terdahulu terkait dengan tradisi atau 

tarian lulo serta multikulturalisme yang memiliki persamaan dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan penulis kemudian. Adapun beberapa persamaannya 

yaitu beberapa penelitian tersebut juga membahas tentang budaya lokal yaitu 

molulo. Namun letak perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

penulis adalah dari sisi pendekatan penelitian atau sudut pandang 

 
13 Anwar Hafid, dkk, Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal (t.cet; Jakarta: 

Kemendikbud, 2015), h. 2. 
14 Anwar Hafid, dkk, Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal, h. 8. 
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penelitiannya. Budaya lulo yang dibahas pada penelitian sebelumnya melihat 

dari sisi etika, akhlak, aqidah, maupun dakwah. Sedangkan penulis ingin 

melihat dan mengkaji budaya lulo sebagai tari pergaulan di masyarakat dari 

sisi multikulturalisme dan penerapan nilai-nilai multikulturalisme dalam tarian 

tersebut. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan tarian molulo. 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tarian molulo berdasarkan 

perubahannya sesuai dengan perkembangan zaman. 

c. Untuk mengetahui nilai-nilai multikulturalisme yang dapat dipelajari dari 

proses pelaksanaan tarian molulo. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

pembaca tentang tarian molulo, sejarah dan perkembangannya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang nilai-nilai 

multikulturalisme dalam tarian molulo. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Multikulturalisme 

Sebelum dekade 1980-an dan 1990-an, fokus pemikiran dan gerakan lebih 

banyak membicarakan atau menginginkan adanya kesetaraan ekonomi. 

Namun memasuki dekade tersebut, terdapat kecenderungan pergeseran fokus 

pemikiran dan gerakan yang menginginkan dan menuntut adanya sikap saling 

menghargai kekhasan masing-masing individu atau kelompok-kelompok 

sosial yang berbeda. Sehingga, pada dekade ini, mulai muncul dan makin 

banyak diperbincangkan tentang penghormatan (respect) dan pengakuan 

(recognition). Penghormatan dan pengakuan tersebut ditujukan terhadap 

identitas yang berbeda, baik perbedaan secara kultural atau budaya, sosial, 

politik, agama, dan sebagainya.15 

Keadaan atau situasi yang berbeda-beda di masyarakat, seperti yang 

disebut dengan keberagaman, perbedaan, heterogenitas, dan berbagai 

pemahaman yang setara dengannya telah menjadi hal yang mesti terjadi atau 

sebuah keniscayaan dalam kehidupan sosial. Sehingga dalam tiap sisi 

kehidupan sekarang, sangat sulit untuk menemukan suatu keadaan yang 

mengharuskan keseragaman dan homogen.16 Sampai pada tingkat tertentu, 

multikulturalisme dapat pula diartikan sebagai paham yang memperjuangkan 

hak-hak minoritas. Di mana multikulturalisme ini merupakan gagasan-gagasan 

yang telah memancing perdebatan yang luas di wilayah Internasional.17 

 
15 Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, 

Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 170. 
16 Nur Syam, Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme menuju 

Kebangsaan (Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2013), h. 68. 
17 Hikmat Budiman, Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas, dalam Hak Minoritas: 

Dilema Multikulturalisme di Indonesia (Cet. I; Jakarta: The Interseksi Foundation, 2005), h. 22. 
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Seiring perkembangan pemikiran dan gerakan yang menginginkan adanya 

sikap saling menghargai perbedaan tersebut, terdapat berbagai cara pandang 

baru yang menginginkan adanya kepekaan, sikap toleran sekaligus ramah 

terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu cara pandang baru yang 

turut andil dalam membahas tentang sikap menghargai perbedaan dan 

keragaman tersebut adalah multikulturalisme.18 Adapun pendapat beberapa 

tokoh mengenai multikulturalisme, yaitu sebagai berikut : 

Lawrence Blum, mendefinisikan multikulturalisme sebagai sebuah pema-

haman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah 

penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Multi-

kulturalisme meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, 

bukan dalam arti menyetujui keseluruhan aspek budaya tersebut melainkan 

mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan 

nilai-nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.19 

Multikulturalisme merupakan pemahaman atau keyakinan yang 

memandang bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdiri dari berbagai 

macam kebudayaan. Sehingga apabila diamati, maka terdapat berbagai 

perbedaan perilaku budaya dari kultur etnis dalam entitas tersebut. 

Kebudayaan bukan hanya digunakan sebagai aktivitas sosial, namun juga 

digunakan sebagai dialog antara etnis yang berbeda-beda satu sama lain di 

masyarakat. Hubungan antarbudaya didasari oleh pengetahuan budaya dan 

simbol-simbol budaya yang terkait di dalamnya.20 

 
18 Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, 

Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme, h. 171. 
19 Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, 

Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme, h. 172. 
20 Nur Syam, Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme menuju 

Kebangsaan, h. 68-69. 
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Bennet, mengatakan bahwa multikulturalisme sebagai pemikiran dan 

penerimaan pada keanekaragaman budaya. Dengan kata lain, 

multikulturalisme adalah paham atau keyakinan yang mendorong diterimanya 

pluralisme atau keberagaman budaya sebagai satu model budaya yang hadir 

dalam kehidupan sosial-budaya kontemporer.21 

Biku Parekh, merekomendasikan multikulturalisme bukan sebagai doktrin 

politik dengan muatan programatik, bukan pula sebagai aliran filsafat yang 

bercirikan teori tentang manusia dan tempatnya di dunia. Tetapi lebih merujuk 

sebagai perspektif kehidupan manusia.22 

Menurut Gurpreet Mahajan, Multikulturalisme memiliki perhatian khusus 

terhadap kesetaraan kesempatan oleh kaum minoritas di ruang publik. 

Sehingga mereka juga memiliki kontribusi yang signifikan pada demokrasi.23   

Multikulturalisme merupakan paham atau situasi-kondisi masyarakat yang 

di dalamnya terdapat banyak kebudayaan. Multikulturalisme merupakan 

perasaan nyaman yang dibentuk oleh pengetahuan. Pengetahuan tersebut 

dibangun oleh adanya  suatu proses komunikasi yang efektif dengan setiap 

individu dari setiap kebudayaan yang ditemui dengan latarbelakang 

kebudayaan yang berbeda. Perasaan nyaman tersebut adalah suasana tanpa 

adanya perasaan cemas, tanpa adanya mekanisme pertahanan diri dalam 

pengalaman dan perjumpaan antarbudaya. Mereka yang multikultur atau 

multibudaya adalah orang-orang yang telah mempelajari dan menggunakan 

 
21 Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, 

Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme, h. 172. 
22 Hikmat Budiman, Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas, dalam Buku Hak 

Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia, Editor Hikmat Budiman, h. 3. 
23 M. Uzair Fauzan, Politik Representatif dan Wacana Multikulturalisme dalam Praktek 

Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kasus Komunitas Sedulur Sikep Bombong-Bacem, 

dalam Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia (Cet. I; Jakarta: The Interseksi 

Foundation, 2005), h. 69-70. 
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kebudayaan dengan ideal dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang 

lain.24 

Multikultur sebagai ruang lingkup budaya yang dipahami dan dihayati 

sebagai keragaman acu nilai serta perbedaan yang saling memberi ruang 

hingga setiap individu dan komunitas secara kebudayaan dapat hidup 

berdampingan secara damai dan dinamis.25 Multikulturalisme menekankan 

penghargaan dan penghormatan atas hak-hak minoritas baik minoritas dari 

segi etnis, agama, ras, sexual preference atau warna kulit. Dengan kata lain, 

dapat dipahami bahwa multikulturalisme muncul sebagai sebuah konsep yang 

mengedepankan penghargaan dan penghormatan terhadap yang lain untuk 

membangun sebuah bangsa yang didalamnya terdiri dari berbagai 

latarbelakang etnik atau suku, budaya, agama, ras, bahasa, pandangan hidup 

dan lain-lain. Adapun kehadiran perbedaan-perbedaan dalam 

multikulturalisme dapat mewarnai dan memperindah kehidupan bukan 

sebaliknya.26 

Perbedaan budaya merupakan bagian dari sunnatullah (keniscayaan) yang 

tidak dapat dielakkan dan mesti terjadi. Agama Islam menghargai dan 

mengakui perbedaan-perbedaan yang tampil sebagai bangsa, tradisi, etnis, dan 

lain-lain yang bersifat diversifikasi.27 

Sue dalam buku karangan Nagayama dan Barongan mengemukakan ciri-

ciri multikulturalisme dalam dunia kehidupan sosial-budaya kita, yaitu sebagai 

berikut: 

 
24 Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya (Cet. II; Yogyakarta: 

LKiS, 2002), h. 16. 
25 Mudji Sutrisno, Ranah-Ranah Kebudayaan, h. 115. 
26 Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, 

Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme, h. 175. 
27 Nur Syam, Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme menuju 

Kebangsaan, h. 76. 
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1. Adanya keberagaman atau pluralitas budaya. 

2. Adanya penerimaan pada keadilan sosial. 

3. Adanya pelajaran bagaimana menyikapi perbedaan. 

4. Adanya hak dan kontribusi dari semua kelompok masyarakat. Multi-

kulturalisme tidak memberi ruang bagi pelanggaran hak seseorang. 

Orangtua yang melarang anaknya untuk berteman dan bergaul dengan 

anak-anak dari ras, etnis, suku, agama atau kelompok lain, adalah salah 

satu bentuk sikap yang tidak mencerminkan multikulturalisme. 

5. Adanya cara pandang atau paradigma berpikir analitis yang membuka 

ruang pada keberagaman perspektif. 

6. Adanya pemahaman yang luas tentang keberagaman. 

7. Adanya kerja sama yang baik antara berbagai kelompok, ras, suku atau 

etnis, seks, gender, dan budaya yang berbeda.28 

Multikulturalisme tidak semata-mata mendorong adanya pengafirmasian 

terhadap perbedaan atau keberagaman. Namun, multikulturalisme juga 

mendorong adanya sikap penghargaan dan menghormati yang lain. Oleh 

karena itu, multikulturalisme menolak keras adanya upaya-upaya untuk 

penyeragaman dan peleburan atau asimilasi budaya yang dapat 

menghilangkan entitas atau identitas yang berbeda-beda.29 

Adanya perbedaan multibudaya di masyarakat menganjurkan untuk 

mengutamakan dialog antarbudaya, berpikir dan bertindak humanis, serta 

dasar kasih sayang dalam pergaulan manusia. Sehingga dapat terbentuk 

tatanan masyarakat yang bercirikan sebagai berikut: 

 

 
28 Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, 

Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme, h. 176. 
29 Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, 

Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme, h. 193. 
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1. Terdapat penghargaan atas perbedaan etnis dan budaya, serta fisikal. 

2. Terdapat pemahaman dan penghargaan bahwa kemajemukan bukanlah 

suatu penghalang untuk membingkai kesepahaman di masyarakat. 

3. Terdapat pemahaman dan penghargaan atas proses mekanisme demokrasi 

yang relevan dengan budaya masyarakatnya. 

4. Masyarakat merasakan adanya kebebasan berbicara, berpendapat, dan  

bergaul tanpa rasa takut. 

5. Terdapat kemandirian dan keterbukaan dalam diri masyarkat.30 

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk menjadi setara karena memiliki 

watak yang sama atau mirip. Kesetaraan diperlukan karena perlakuan mereka 

dalam cara yang kurang lebih sama dan memberikan sekumpulan hak yang 

kurang lebih sama.31 Multikulturalisme berusaha mengangkat nilai-nilai 

berupa pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan, baik perbedaan dari 

segi soaial, budaya, agama, etnik, dan lain-lain.32 

Dapat dikatakan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah paham 

tentang banyaknya kebudayaan, namun banyaknya atau beragamnya budaya 

tersebut bukanlah satu-satunya hal yang dicerminkan oleh multikulturalisme. 

Tetapi dalam multikulturalisme juga terdapat atau meng-inginkan adanya 

sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan dari 

keberagaman tersebut, baik berbeda suku atau etnik, ras, agama, budaya, dan 

lain-lain. 

 

 
30 Nur Syam, Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme menuju 

Kebangsaan, h. 77. 
31 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, 

diterjemahkan dengan judul Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik 

(Cet. V; Yogyakarta: 2012), h. 317. 
32 Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, 

Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme, h. 212. 
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B. Semiotika 

1. Gambaran Umum Semiotika 

  Semiotika berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti tanda atau 

dari kata semeiotikos yang berarti teori tanda. Menurut Paul Colbey, kata 

dasar semiotika dapat pula diambil dari kata seme (Yunani) yang berarti 

“penafsir tanda”. walaupun semiotik sudah dikenal sebagai salah satu cabang 

keilmuan sejak masa Yunani, namun semiotik baru berkembang sekitar tahun 

1900-an. Istilah semiotik pun baru digunakan pada abad ke-18 oleh Lambert, 

seorang filsuf Jerman. Selain Lambert, menurut R.H. Robin beberapa ahli 

yang juga mempersoalkan tanda, yaitu Wilhelm von Humbolt dan 

Schliercher.33 

  Semiotika merupakan teori dan analisis berbagai tanda (sign) dan 

pemaknaan (signification). Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-

tanda dan pemaknaannya di sekitar kehidupan manusia. Para semiotisian pada 

dasarnya melihat kehidupan sosial dan budaya sebagai pemaknaan, bukan 

sebagai hakikat esensial objek.34   

  Sebenarnya manusia tidak pernah jauh dari tanda tersebut, karena tanda itu 

sendiri sebenarnya membentang di sekitar kehidupan kita sehari-hari seperti 

gerak isyarat, lampu lalu lintas, sesaji dalam upacara ritual, upacara 

pernikahan, dan lain-lain.35 Menurut Littlejohn, dengan perantaraan tanda-

 
33 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda 

dari Semiotika Struktural hingga Dekonstruksi Praktis (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 

h. 19-20. 
34 Rahayu Surtiati Hidayat, Semiotika dan Bidang Ilmu, dalam Semiotika Budaya (t.cet; 

Depok: Kencana, 2004), h. 78. 
35 Nur Sahid, Semiotika: untuk Teater, Tari, Wayang Purwa, dan Film (Cet. IV; 

Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2016), h. 1. 
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tanda, manusia bisa melakukan komunikasi dengan sesamanya dan banyak hal 

yang bisa dikomunikasikan di dunia ini.36 

  Tanda adalah segala hal yang merepresentasikan sesuatu yang lain selain 

dirinya. Misalnya kata “Merah” yang kita lihat, dikategorikan sebagai tanda 

karena ia bukanlah merepresentasikan bunyi M-e-r-a-h yang membangunnya, 

melainkan sejenis warna atau sesuatu hal lainnya.37 

  Dalam pengertian terminologi, semiotika adalah ilmu yang mempelajari 

sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kebudayaan 

sebagai tanda.38 Secara singkat, semiotika dapat dikatakan sebagai ilmu yang 

mempelajari tanda. Adapun semiotika memang melakukan kegiatan yang 

tertuju pada tanda.39  

  Secara sistematis, Perbincangan semiotik menempati posisi signifikan 

dalam khazanah ilmu pada abad ke-20, ketika logosentrisme menempati posisi 

penting dalam filsafat. Adapun tokoh yang dianggap sebagai Pendiri semiotik, 

yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Meskipun hidup 

sezaman namun keduanya tinggal berjauhan, sehingga mereka tidak saling 

mengenal. Saussure hidup di Eropa, sedangkan Peirce hidup di Amerika. 

Keduanya hampir bersamaan dalam memperkenalkan wacana semiotiknya, 

disiplin ilmu yang mereka tekuni juga berbeda, Peirce seorang pakar bidang 

linguistik dan logika, sedangkan Saussure seorang pakar linguistik modern. 

 
36 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi (t.cet; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 6. 
37 Marcel Danesi, Pesan, Tanda dan Makna: Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan 

Teori Komunikasi (Cet. I; Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. 7. 
38 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi, h. 5. 
39 Kahfie Nazaruddin, Pengantar Semiotika (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 1. 
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Mereka menyandarkan prinsip semiotik pada landasan yang berbeda hingga 

melahirkan konsep yang berbeda pula.40 

  Semiotika merupakan salah satu pemahaman mengenai realitas, sedangkan 

fenomena semiotika (semiosis) adalah realitas itu sendiri. Fenomena semiotika 

selalu hadir dalam diri kita, karena setiap harinya kita berjumpa dengan 

fenomena semiotika. Misalnya, ketika di jalan raya terdapat rambu-rambu lalu 

lintas, menghadiri upacara pernikahan, melihat sesaji dalam upacara-upacara 

ritual, kampanye dalam pemilihan umum, dan sebagainya.41 Semiotika 

merupakan suatu model ilmu pengetahuan sosial yang digunakan untuk 

memahami dunia sebagai suatu sistem hubungan yang memiliki unit dasar 

dengan tanda. 

  Ada dua istilah yang popular digunakan untuk menyebut “ilmu” tentang 

tanda, yaitu semiologi dan semiotik. Bagi para penutur dan lingkungan bangsa 

Eropa, yang populer adalah nama semiologi. Penggunaan istilah semiologi 

dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada ilmu 

bahasa dan ilmu sastra, tetapi juga dalam disiplin pengetahuan lain, seperti 

seni lukis, arsitektur, interior, antropologi budaya, filsafat, dan psikologi 

sosial. Ferdinand de Saussure merupakan salah satu tokoh yang menggunakan 

istilah semiologi, yang pada awalnya merupakan bagian dari psikologi sosial. 

Dalam definisi Saussure, semiologi merupakan ilmu yang mengkaji kehidupan 

tanda-tanda di tengah masyarakat.42  

  Para penutur bahasa Inggris dan di dunia Anglo Saxon (negeri Paman 

Sam), yang umum digunakan adalah istilah semiotik. Istilah semiotik lahir 

 
40 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda 

dari Semiotika Struktural hingga Dekonstruksi, h. 20. 
41 Nur Sahid, Semiotika: untuk Teater, Tari, Wayang Purwa, dan Film,  h. 1-2. 
42 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda 

dari Semiotika Struktural hingga Dekonstruksi, h. 20-21. 
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pertama kali dari pemikiran filsuf Amerika, Charles Sanders Peirce. 

Semiotiknya merujuk pada “doktrin formal tentang tanda-tanda”. Ia 

menyamakan semiotik dan logika serta mengembangkan semiotik dalam 

hubungannya dengan filsafat Pragmatisme. Menurut Aart van Zoest, 

semiologi maupun semiotik tidak memiliki perbedaan signifikan sebagai dua 

istilah yang berbeda untuk menyebut studi tentang tanda, kecuali pada 

persoalan orientasinya yang berbeda.43  

  Aart van Zoest mengatakan semiotika sebagai studi tentang tanda dan 

segala sesuatu yang berkaitan dengannya seperti cara berfungsinya, 

hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya, dan penerimaannya 

oleh mereka yang mempergunakannya.44 

  Menurut Aart van Zoest interpretasi atau pemahaman terhadap sistem 

tanda disebabkan dari interaksi sosial, baik interaksi melalui bahasa ataupun 

nonbahasa. Komunikasi dengan menggunakan bahasa, baik lisan maupun 

tulisan dapat diidentifikasi secara jelas dan langsung. Sebaliknya, komunikasi 

nonbahasa, baik dalam bentuk paralinguistik seperti intensitas suara, intonasi, 

dan nada tambahan, ataupun dalam bentuk kinetika, seperti gerak tubuh dan 

ekspresi wajah, juga dapat dianalisis secara semiotis. Kritik sosial diperlukan 

untuk menganalisis makna dan sistem tanda tersebut.45 

  Beberapa pakar semiotika berkiblat pada Saussure dan sebagian lainnya 

berkiblat pada teori Peirce. Ada pula pakar yang menggabungkan konsep 

 
43 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda 

dari Semiotika Struktural hingga Dekonstruksi, h. 21. 
44 Nur Sahid, Semiotika: untuk Teater, Tari, Wayang Purwa, dan Film,  h. 2. 

45 Faradika Darman, “Rofaer War: Upacara Tradisional Masyarakat Kepulauan Banda 

Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Kajian Semiotika Sosial”, Totobuang Vol. 4, no. 1 (Juni 

2016), h. 68. http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6 

(Diakses 15 Februari 2018). 

http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6
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semiotik Peirce dan Saussure dalam menelaah bidang kajian disiplin ilmu 

pengetahuan lain, seperti Umberto Eco.46 

  Menurut Saussure, semiotika merupakan ilmu yang menelaah peran dari 

suatu tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial, meneliti hakikat tanda-tanda 

dan hukum yang mengaturnya. Sedangkan Umberto Eco yang muncul lebih 

kemudian dari Saussure, mendefinisikan semiotika sebagai ilmu yang 

menelaah segala hal yang dapat ditanggapi sebagai tanda. Namun, Eco 

menekankan pada peran subjek yang menanggapi sesuatu sehingga sesuatu itu 

menjadi tanda, tidak lagi sebagai objek yang tanpa arti.47 

  Adapun “semiotik” menurut Sutadi Wiryaatmadja adalah sebagai ilmu 

yang mengkaji kehidupan tanda dalam makna yang luas dalam masyarakat, 

baik lugas (literal) maupun kias (figuratif), baik menggunakan bahasa maupun 

nonbahasa. Pendapat ini didukung oleh Rene Wellek yang memasukkan image 

(citra), metaphor (metafora), symbol (lambang), dan myth (mitos) ke dalam 

cakupan semiotik.48 

  Sebagaimana dipaparkan di atas, Semiotika merupakan ilmu yang mem-

pelajari tanda-tanda dalam kehidupan masyarakat. sebagai suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang tanda-tanda di kehidupan masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa semiotika memandang fenomena atau gejala sosial 

dan kebudayaan di masyarakat adalah tanda-tanda yang memiliki arti dan 

makna. Dalam hal ini, tradisi molulo merupakan sebuah kebudayaan 

masyarakat Desa Kalu-Kaluku yang penyelenggaraannya berbentuk tarian. Di 

mana tarian tersebut memiliki tanda atau gerakan-gerakannya sebagai simbol 

 
46 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda 

dari Semiotika Struktural hingga Dekonstruksi, h. 22. 
47 Kahfie Nazaruddin, Pengantar Semiotika, h. 3. 
48 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda 

dari Semiotika Struktural hingga Dekonstruksi, h. 23-24. 
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yang memiliki makna. Penulis ingin mengkaji lebih jauh tanda-tanda dalam 

tarian lulo untuk mengetahui maknanya. Dikatakan bahwa tarian lulo 

merupakan tarian tradisional yang awalnya hanya dilaksanakan oleh etnik 

Tolaki. Namun, sekarang sudah dapat dilaksanakan oleh berbagai etnik dan 

berbagai unsur golongan yang dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tarian 

tersebut mengandung nilai-nilai multikulturalisme. Tanda dan makna yang 

akan diteliti dalam tarian lulo tersebut akan dianalisis dengan ilmu semiotika, 

yang lebih penulis khususkan adalah penggunaan teori semiotika sosial oleh 

Halliday. 

2. Semiotika Sosial M.A.K Halliday 

Dalam semiotika sosial, Tanda atau simbol-simbol dapat berupa tanda 

verbal dan tanda nonverbal. Tanda verbal berupa unsur-unsur kebahasaan, 

sedangkan tanda nonverbal berupa gerak, benda, dan perilaku di luar unsur 

kebahasaan.49 

Bahasa merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk meng-

ekspresikan nilai-nilai dan norma kultural sosial masyarakat tertentu dalam 

proses sosial kebahasaannya. Semiotika sosial dikembangkan oleh Halliday 

bersama dengan kolega dan murid-muridnya. Di mana semiotika sosial ini 

digunakan sebagai pendekatan studi makna. Dalam pendekatan semiotika 

sosial, bahasa tidak dilihat sebagai entitas yang secara otomatis dirujuk 

sebagai hubungan antara “yang ditandai” dan “yang menandai”.50 

 
49 Faradika Darman, “Rofaer War: Upacara Tradisional Masyarakat Kepulauan Banda 

Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Kajian Semiotika Sosial”, Totobuang Vol. 4, no. 1 (Juni 

2016), h. 65. http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6 

(Diakses 15 Februari 2018). 
50 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda 

dari Semiotika Struktural hingga Dekonstruksi, h. 215-216. 

http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6
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Semiotika sosial lebih melihat bahasa sebagai suatu realitas, baik realitas 

sosial sekaligus realitas semiotik. Sebagai realitas, bahasa merupakan 

fenomena pengalaman fisis, psikis, logis atau fenomena filosofis penuturnya 

dalam konteks situasi dan kondisi kultural tertentu. Sedangkan sebagai realitas 

sosial, bahasa adalah fenomena dalam kehidupan sosial yang digunakan 

penuturnya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks situasi dan 

kultural tertentu. Sebagai realitas semiotik, bahasa adalah simbol yang 

menggambarkan realitas sosial dalam konteks situasi dan kultural tertentu. 

Ketiga realitas bahasa tersebut berfungsi secara bersamaan dalam 

mengekspresikan makna atau fungsi sosial tertentu.51 

Konsep semiotik lebih melihat bahasa sebagai sistem makna yang 

didapatkan melalui jaringan hubungan antara sistem sosiokultural suatu 

masyarakat dan sistem bahasa yang dipakainya. sistem sosiokultural menjadi 

sumber sistem makna, dan bahasa adalah bidang pengungkapannya.52 Adapun 

kebudayaan merupakan jaringan sistem makna dan sistem semiotik, karena 

kebudayaan itu merupakan sumber makna dan semiotik. kebudayaan yang 

terdapat di dalamnya nilai norma dan nilai kultural muncul karena adanya 

interaksi antaranggota masyarakat, baik bersifat verbal atau kebahasaan 

maupun non-verbal atau non-kebahasaan.53 

Persoalan bagaimana perlakuan tertentu atas fakta diantaranya bisa diamati 

dalam analisis wacana (semiotika sosial) Halliday yang terdapat tiga unsur 

pusat perhatian penafsiran teks secara kontekstual yaitu sebagai berikut: 

 
51 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda 

dari Semiotika Struktural hingga Dekonstruksi, h. 216-217. 
52 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda 

dari Semiotika Struktural hingga Dekonstruksi, h. 217. 
53 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda 

dari Semiotika Struktural hingga Dekonstruksi, h. 217-218. 
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a. Medan Wacana (Field of Discourse) 

Merujuk pada hal yang terjadi: apa yang dijadikan wacana oleh pelaku 

(media massa) mengenai sesuatu yang sedang terjadi di lapangan. 

b. Pelibat Wacana (Tenor of Discourse) 

Merujuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks (berita); sifat 

orang-orang itu, kedudukan dan peranan mereka. Dengan kata lain, siapa saja 

yang dikutip dan bagaimana sumber itu digambarkan sifatnya. 

c. Sarana Wacana (Mode of Discourse) 

Merujuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa: bagaimana 

komunikator (media massa) menggunakan gaya bahasa untuk 

menggambarkan medan (situasi) dan pelibat (orang yang dikutip) misalnya 

apakah menggunakan bahasa yang vulgar atau malah menggunakan bahasa 

yang diperhalus atau hiperbolik atau eufemistik.54 

Kaitan Semiotika dengan suatu kebudayaan dalam kelompok masyarakat 

tertentu akan terdapat tanda-tanda yang terkandung di dalamnya. yaitu 

manusia di lingkungannya akan terdapat berbagai tradisi dan adat 

kebiasaannya.55 

 

 

 

 

 

 
54 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi, h. 24. 
55 Faradika Darman, “Rofaer War: Upacara Tradisional Masyarakat Kepulauan Banda 

Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Kajian Semiotika Sosial”, Totobuang Vol. 4, no. 1 (Juni 

2016), h. 68. http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6 

(Diakses 15 Februari 2018). 

http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian terkait nilai-nilai multikulturalisme dalam tarian lulo di Desa 

Kalu-Kaluku, Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, penulis akan 

meneliti proses pelaksanaan tarian lulo dan interaksi antara masyarakat dalam 

tarian tersebut, serta pandangan masyarakat tentang tarian lulo sebagai tari 

pergaulan, di mana dimaksudkan untuk menggambarkan bentuk nilai-nilai 

multikultural dalam proses pelaksanaannya. Maka penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan atau field research. Sehingga penulis akan menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data dalam Penelitian kualitatif umumnya berupa kata-kata, 

baik tertulis maupun lisan dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa ada upaya 

untuk mengangkakan data yang diperoleh.56 Adapun menurut Bogdan dan 

Taylor, penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan-

ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.57 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan diteliti yaitu bertempat di Desa Kalu-Kaluku Kecamatan 

Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis 

memilih Desa Kalu-Kaluku sebagai lokasi penelitian terkait nilai-nilai 

multikulturalisme dalam tradisi lulo, karena penulis sendiri melihat di Desa 

tersebut masih menjadikan tarian lulo sebagai tradisi dalam masyarakat untuk 

menjalin silaturrahim baik sesama masyarakat desa tersebut maupun 

 
56 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 17. 
57 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian 

dan Skripsi Komunikasi, h. 26. 
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masyarakat dari luar desa tersebut. Misalnya ketika terdapat pesta pernikahan, 

maka diadakan tarian lulo tersebut. Selain itu, daerah tersebut dihuni oleh 

beberapa etnik atau suku, baik suku asli maupun suku pendatang dari beberapa 

daerah di luar Sulawesi Tenggara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang 

dianggap dapat membantu untuk mendapatkan data-data, adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Kultural 

Pendekatan kultural merupakan pendekatan antara warga dalam 

mengindonesiakan secara politis dan identitas kemasyarakatan bersamaan 

kedudukannya di depan hukum dan kesetaraan dalam hak dan wajibnya untuk 

dihormati atau dihargai harkat hidupnya. Pendekatan kultural ini digunakan 

untuk melihat budaya atau kultur-kultur yang beragam tanpa menghilangkan 

hak hidup kulturalnya masing-masing. Tidak ada sikap pengucilan dan 

pengelompokan minoritas dan mayoritas.58 

 
58 Mudji Sutrisno, Ranah-Ranah Kebudayaan, h. 198. 
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Pendekatan kultural ini cocok jika dimaksudkan untuk mengkaji dan 

melihat fenomena keberagaman di masyarakat Desa Kalu-Kaluku agar tidak 

adanya pengucilan dan pembeda-bedaan sikap sesama masyarakat dalam 

melaksanakan tarian lulo. Di mana objek yang akan diteliti yaitu tarian lulo 

tersebut sebagai tradisi di masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan norma 

kultural dalam proses pelaksanaannya. 

2. Pendekatan Semiotika 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan sistem tanda.59 

Tanda atau simbol-simbol dalam kebudayaan dan masyarakat dilihat sebagai 

fenomena sosial yang memiliki arti dan makna.60 Pendekatan semiotika ini 

dimaksudkan untuk mengkaji tanda dan makna dalam kebudayaan lulo. Di 

mana kebudayaan lulo tersebut sebagai tradisi berbentuk tarian yang memiliki 

simbol. Lebih khusus teori semiotika yang digunakan adalah semiotika sosial 

oleh Halliday. 

Keinginan Penulis mengkaji tarian lulo sebagai tradisi di masyarakat Desa 

Kalu-Kaluku untuk mendeskripsikan nilai-nilai multikultur dalam tariannya, 

dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut memiliki keterkaitan yang 

dapat dipadukan. Pendekatan kultural difungsikan untuk melihat keberagaman 

dalam masyarakat dan pendekatan semiotika berfungsi untuk mengkaji 

tanda/simbol dan makna tarian tersebut. 

 

 

 
59 Nur Sahid, Semiotika: untuk Teater, Tari, Wayang Purwa, dan Film,  h. 2. 

60 Faradika Darman, “Rofaer War: Upacara Tradisional Masyarakat Kepulauan Banda 

Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Kajian Semiotika Sosial”, Totobuang Vol. 4, no. 1 (Juni 

2016), h. 67. http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6 

(Diakses 15 Februari 2018). 

 

http://totobuang.kemdikbud.go.id/latihan/index.php/totobuang/article/view/6
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C. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang berkualitas, 

maka data-data yang dikumpulkan harus berupa data primer dan data sekunder 

agar pengumpulan datanya menjadi lengkap. Data primer berupa data verbal 

atau kata-kata secara lisan, gerak-gerik dan perilaku subjek penelitian atau 

informan. Sedangkan data sekundernya dapat berupa dokumen-dokumen, foto, 

film, video, dan benda-benda lain yang dapat menunjang data primer.61 

Sebelum melakukan penelitian secara langsung di lapangan dan 

menentukan sumber data atau sampel sumber data yang bisa bertindak sebagai 

informan, maka penulis menggunakan teknik purposive sampling (sampel 

bertujuan), yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengambil atau memilih 

subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan 

atas adanya tujuan tertentu.62 Di mana mereka yang dipilih sebagai informan 

adalah mereka yang dianggap sebagai refresentatif yang memiliki kompetensi 

dalam memahami dan mengetahui dengan baik seluk beluk tarian lulo. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode-metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Pada teknik ini, penulis akan mengumpulkan data dengan melihat atau 

mengamati secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Kalu-Kaluku, 

Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara untuk mendapatkan data-data 

yang lengkap. Dalam melaksanakan observasi, maka penulis akan 

menggunakan beberapa alat berupa kamera untuk mengambil gambar yang 

 
61 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 21-22. 
62 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 183. 
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dianggap sesuai dengan objek yang diteliti dan catatan-catatan selama 

melaksanakan observasi di lapangan. 

2. Interview atau wawancara 

Pada tahap ini, penulis akan melakukan wawancara mendalam terhadap 

informan dengan melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan berdasarkan objek yang diteliti.  

3. Dokumentasi 

Dalam melakukan penelitian di lapangan, maka teknik ini juga meru-

pakan salah satu cara yang sangat penting untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan. Selain itu, Pada saat pengumpulan data, baik yang dilakukan 

dengan cara observasi di lapangan dan wawancara terhadap masyarakat di 

Desa Kalu-Kaluku. Maka, penulis akan melakukan dokumentasi penelitian 

untuk menjadi bukti empirik.  

E. Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu metode penelitian lapangan kualitatif. Maka untuk mengumpulkan data-

data di lapangan, penulislah yang akan bertindak sebagai instrumen 

penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara serta mempersiapkan 

alat-alat untuk persiapan dokumentasi dan wawancara tersebut. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data-data penelitian dikumpulkan melalui observasi secara 

langsung di lapangan, wawancara, dan dokumentasi, maka langkah 

selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data-data tersebut. Adapun 

teknik-teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam mengolah dan 

menganalisis data, adalah sebagai berikut : 
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1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Analisis data melalui reduksi data merupakan langkah awal dan sangat 

perlu dilakukan, mengingat data yang diperoleh di lapangan akan semakin 

banyak, kompleks dan rumit apabila peneliti semakin lama di lapangan 

sehingga perlu mencatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, 

dicari tema dan polanya. Sehingga data yang diperoleh dan telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas.63 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

penyajian data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan lain-lain.64 Dalam hal ini, penulis akan memilah 

dan memilih data dan hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian untuk 

selanjutnya disajikan dalam bentuk mengkategorikan data-data berdasarkan 

pembagian-pembagian tertentu. 

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Peneliti akan menarik kesimpulan dan memverifikasikan data-

data yang telah diperoleh sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal.65 

 

 

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

Alfabeta, 2012), h. 247. 
64 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249. 
65 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 252-253. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Kalu-Kaluku 

a. Pembentukan dan Pemerintahan Desa Kalu-Kaluku 

Desa Kalu-Kaluku merupakan salah satu desa di Kecamatan Kodeoha 

Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang berdiri sejak tahun 

1997. Pada awalnya, wilayah Desa Kalu-Kaluku merupakan pemekaran dari 

Desa Awo Kecamatan Kodeoha. Namun, secara resmi Desa Kalu-Kaluku 

menjadi Desa yang definitif pada tahun 2000.66  

Pada tahun 1997 ketika Desa Kalu-Kaluku mekar dari Desa Awo, Kepala 

Desa pertama yang memimpin adalah Sahambu. Beliau memimpin selama +3 

Tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1999. Setelah itu, Sahambu digantikan oleh 

Amirullah sebagai kepala Desa sementara hingga diadakannya pemilihan 

kepala Desa secara demokratis pada tahun 2000. Pada pemilihan ini, Sahimbu 

yang merupakan kakak dari Sahambu terpilih sebagai Kepala Desa Kalu-

Kaluku sekaligus yang menandai berdirinya Desa Kalu-Kaluku sebagai desa 

yang definitif. Sahimbu menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak dua periode 

(2000 – 2005 dan 2006 – 2012).67 Kemudian pada tahun 2013 hingga 

sekarang, Desa Kalu-Kaluku dipimpin oleh Firdaus sebagai Kepala Desa.  

Desa Kalu-Kaluku memiliki luas wilayah 20 km2 dan jarak 24 km dari Ibu 

Kota Kabupaten Kolaka Utara. Pada awal berdirinya, Desa Kalu-Kaluku 

 
66 Sahimbu (62 Tahun) Mantan Kepala Desa, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 01 

Agustus 2018. 
67 Sahimbu (62 Tahun) Mantan Kepala Desa, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 01 

Agustus 2018.  
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terdiri dari 5 Dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, dan Dusun 

V.68 

b. Sejarah Pemberian Nama Desa Kalu-Kaluku 

Menurut Sahimbu selaku mantan Kepala Desa Kalu-Kaluku, bahwa 

sebelum resmi mekar dari Desa Awo, wilayah Desa Kalu-Kaluku memang 

lebih seringnya disebut sebagai wilayah Kalu-Kaluku.69 Hal itu dikarenakan 

sejarah terkait penamaan Desa Kalu-Kaluku bersumber dari dua versi kejadian 

yang diceritakan oleh beberapa masyarakat dan ketua adat Desa Kalu-Kaluku, 

yaitu : 

Menurut Kasman yang pernyataannya diperkuat oleh Nurman dan Musdin 

selaku masyarakat, bahwa penamaan Desa Kalu-Kaluku bersumber dari 

kejadian sekitar tahun 1980-an. Ketika masyarakat melakukan gotong royong 

di dusun II tepat beberapa meter di belakang rumah salah satu masyarakat 

yang bernama H.Dg.Pute terdapat sebuah pohon yang dalam Bahasa Daerah 

Bugis disebut pohon kaluku atau kayu kaluku. Namun yang dimaksud pohon 

kaluku tersebut bukanlah pohon kelapa, melainkan tumbuhan yang buahnya 

mirip dengan buah kelapa namun berukuran kecil seperti kelereng dan 

memiliki pohon yang pendek tidak seperti kelapa yang buahnya besar dan 

pohonnya tinggi. Pada saat gotong royong masyarakat menebang kayu atau 

pohon kaluku tersebut, namun getah pohon tersebut berwarna merah seperti 

darah manusia.70 

Sedangkan menurut Mustamin selaku ketua adat Suku Tolaki di Desa 

Kalu-Kaluku, bahwa dulu di sekitar tanjung atau pantai Desa Kalu-Kaluku 

 
68 Arsip Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Kalu-Kaluku Tahun 

2015-2020. h. 6. 
69 Sahimbu (62 Tahun) Mantan Kepala Desa, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 01 

Agustus 2018.  
70 Kasman (52 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
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(Dusun III) terdapat pohon kelapa tunggal yang tumbuh sudah sekitar ratusan 

tahun dan tidak diketahui siapa yang menanamnya. Pohon kelapa tersebut 

tumbuh sudah semakin tua hingga buahnya semakin mengecil. Namun 

sekarang pohon kelapa tersebut tidak dapat ditemukan lagi. Karena kelapa 

tunggal tersebut, orang-orang dari luar Desa maupun masyarakat Desa Kalu-

Kaluku pada masa lampau sering menyebut wilayah tersebut sebagai kampung 

Kaluku.71  

Berdasarkan kedua versi kejadian tersebut, wilayah atau kampung Kaluku 

diberi nama Kalu-Kaluku hingga akhirnya resmi berdiri sebagai Desa Kalu-

Kaluku pada tahun 1997. Sebagaimana dikatakan oleh Sahimbu selaku mantan 

Kepala Desa, bahwa penamaan Desa Kalu-Kaluku tersebut merupakan 

penggabungan dua kata “Kaluku-Kaluku” namun disingkat menjadi kata 

“Kalu-Kaluku” untuk mempermudah pengucapannya.72 Sesuai dengan 

namanya, Desa Kalu-Kaluku memang terdapat banyak pohon kelapa yang bisa 

ditemui di setiap wilayah Desa Kalu-Kaluku. Bahkan mata pencaharian 

sebagian masyarakat juga berasal dari buah kelapa yang dikeringkan sebelum 

menjadi kopra. Adapun peristiwa-peristiwa penting Desa Kalu-Kaluku dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
71 Mustamin (78 Tahun) Ketua Adat Suku Tolaki, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 

Agustus 2018. 
72 Sahimbu (62 Tahun) Mantan Kepala Desa, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 01 

Agustus 2018.  
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Tabel 4.1 

Peristiwa-Peristiwa Penting Desa Kalu-Kaluku 

Tahun  Peristiwa-Peristiwa Baik 

1997 Berdiri sebagai Desa Kalu-Kaluku (pemekaran dari Desa Awo) 

 

2000 

Menjadi desa yang definitif 

Diadakan pemilihan kepala Desa secara demokratis 

2005 Berpartisipasi dalam program pengembangan kecamatan 

2010 Berpartisipasi dalam program nasional pemberdayaan masyarakat 

mandiri perdesaan (PNPM-MPD) 

2016 Berpartisipasi dalam Program Pencanangan Kampung KB 

Sumber Data : Kantor Desa Kalu-Kaluku 2018 

2. Kondisi Fisik/Geografis Desa Kalu-Kaluku 

Secara geografis Desa Kalu-Kaluku terletak di sebelah utara Ibu Kota 

Kabupaten Kolaka Utara dan  berbatasan dengan beberapa daerah atau Desa. 

Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Lametuna, di sebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Maruge, di sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Awo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. Adapun luas 

wilayah Desa Kalu-Kaluku mencapai 20 km2. Secara umum keadaan topografi 

Desa Kalu-Kaluku merupakan dataran rendah. Adapun iklim Desa Kalu-

Kaluku adalah sebagaimana halnya iklim desa-desa lain di wilayah Indonesia 

memiliki musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya dimulai 

pada Bulan November hingga Bulan Maret, sedangkan musim hujan dimulai 

pada Bulan April hingga Bulan Oktober.73 

 
73 Arsip Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Kalu-Kaluku Tahun 

2015-2020. h. 6-7. 
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Kebutuhan masyarakat akan listrik berasal dari PLN. Sedangkan untuk 

memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat Desa Kalu-Kaluku 

memanfaatkan air sungai yang berasal dari mata air pegunungan dan beberapa 

masyarakat juga memanfaatkan air sumur. Sumber-sumber air tersebut cukup 

bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Kalu-

Kaluku.74 

3. Keadaan Sosial Desa Kalu-Kaluku 

Desa Kalu-Kaluku merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Kodeoha yang sekaligus berbatasan di sebelah selatan dengan Desa Maruge 

Kecamatan Katoi. Keadaan penduduknya dengan jumlah yang lumayan padat 

terdiri dari 283 KK, dengan jumlah jiwa kurang-lebih 1098 orang.75  

Desa Kalu-Kaluku juga terdiri dari beberapa etnis suku yang 

mendiaminya, di antaranya etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Tolaki, etnis 

Luwu, etnis Bira-Bulukumba, dan etnis Jawa. Etnis Tolaki merupakan salah 

satu etnis penduduk asli Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan etnis-etnis 

lainnya merupakan etnis pendatang yang berasal dari Provinsi Sulawesi 

Selatan dan Pulau Jawa.76 

Pemenuhan beberapa sarana dan prasarana umum Desa Kalu-Kaluku 

terdapat 1 unit Balai Desa di dusun I, 1 unit Puskesmas Pembantu (pustu) di 

dusun I, 1 unit Lapangan Bola di dusun I, Masjid Raya di dusun I, Kantor 

Desa di dusun II, 1 unit Musholah di dusun III, Kantor Balai Pertanian di 

dusun III. 

 

 
74 Firdaus (50 Tahun) Kepala Desa Kalu-Kaluku, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 21 

Juli 2018. 
75 Arsip Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Kalu-Kaluku Tahun 

2015-2020. h. 7. 
76 Firdaus (50 Tahun) Kepala Desa Kalu-Kaluku, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 21 

Juli 2018. 
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4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Kalu-Kaluku 

Mata pencaharian masyarakat Desa Kalu-Kaluku pada umumnya 

berprofesi sebagai petani dan nelayan, beberapa masyarakat juga berprofesi 

sebagai PNS, pedagang, Wiraswasta, pertukangan, dan lain-lain. Adapun 

sumber daya alam yang dihasilkan oleh kegiatan bertani berasal dari tanaman 

cokelat, cengkeh, dan kelapa.77 

Tabel 4.2 

Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga (KK) Desa Kalu-Kaluku 

No. Dusun Mata Pencaharian 

Petani Nelayan Pedagang Pertukangan PNS Lainnya 

1 Dusun I 60 5 3 4 10  

2 Dusun II 50 5 1 3 1  

3 DusunIII 40 17 2 5 -  

4 Dusun 

IV 

30 8 3 3 -  

5 Dusun V 25 2 - 2 -  

Jumlah 205 37 9 17 11  

Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) 

Kalu-Kaluku Tahun 2015-2020. 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dipahami bahwa jenis mata 

pencaharian yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Desa Kalu-Kaluku 

adalah sebagai petani. Namun, beberapa kepala keluarga memiliki beberapa 

 
77 Firdaus (50 Tahun) Kepala Desa Kalu-Kaluku, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 21 

Juli 2018. 
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profesi sekaligus, misalnya profesi pokok sebagai petani di lain sisi ia juga 

bermata pencaharian sampingan sebagai nelayan, adapula beberapa PNS yang 

bermata pencaharian sampingan sebagai petani.78 

5. Kondisi Pendidikan Desa Kalu-Kaluku 

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Kalu-Kaluku sudah dapat dikatakan 

memiliki kemajuan dan adanya keinginan para orang tua untuk 

menyekolahkan anak-anaknya di usia dini hingga ke jenjang sekolah tingkat 

menengah (SMP/SMA/SMK/sederajat), bahkan beberapa anak yang 

menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA/SMK melanjutkan pendidikannya 

ke perguruan tinggi. Namun adapula beberapa anak yang tidak melanjutkan 

pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pada dasarnya pendidikan di Desa 

Kalu-Kaluku terdapat beberapa sarana dan prasarana di antaranya 1 unit 

sekolah taman kanak-kanak di Dusun I dengan nama sekolah TK Meohai. 

Sedangkan sekolah dasar terdapat 2 unit di dusun I dengan nama SD Negeri 1 

Kalu-Kaluku dan SD Negeri 2 Kalu-Kaluku. 

Pengajaran atau pendidikan bidang agama di luar sekolah formal juga 

terdapat sarana dan prasarana, misalnya pengajaran mengaji dan ilmu tajwid 

bagi anak-anak di Desa Kalu-Kaluku. Terdapat 2 orang guru mengaji yang 

melakukan pengajaran di rumahnya masing-masing pada siang hari setelah 

anak-anak pulang dari sekolah yaitu sekitar jam 01:00 sampai jam 02:00 siang 

hari. Rumah belajar mengaji tersebut terletak di dusun I dengan nama guru 

Hartati dan di dusun III dengan nama guru Suriana. 

 

 

 

 
78 Firdaus (50 Tahun) Kepala Desa Kalu-Kaluku, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 21 

Juli 2018.  
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6. Kondisi Kesehatan Desa Kalu-Kaluku 

Desa Kalu-Kaluku merupakan salah satu desa yang telah menyediakan 

beberapa sarana dan prasarana kesehatan umum dalam pelayanan 

masyarakatnya. Adapun beberapa sarana dan prasarana kesehatan umum yang 

ada di Desa Kalu-Kaluku di antaranya memiliki 1 unit puskesmas pembantu 

(pustu) yang terdapat di dusun I. Tenaga medis yang bekerja di pustu tersebut 

adalah seorang bidan yang melayani 5 dusun. Selain itu, jika ada masyarakat 

Desa Kalu-Kaluku yang sakit biasanya akan berobat ke Puskesmas Mala-Mala 

yang terletak di Kelurahan Mala-Mala Kecamatan Kodeoha yang berjarak 

sekitar 5 km dari Desa Kalu-Kaluku ataupun memilih berobat ke Puskesmas 

Katoi yang terletak di Desa Katoi Kecamatan Katoi yang jaraknya juga 

berkisar 5 km dari Desa Kalu-Kaluku. Untuk persalinan ibu-ibu hamil, akan 

dibantu oleh bidan dan biasanya bidan dibantu oleh dukun persalinan. 

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau yang kurang mampu 

telah disediakan kartu BPJS, KIS, dan JAMKESMAS. Adapun kegiatan 

pelayanan kesehatan untuk anak-anak yang masih bayi dan balita akan 

diadakan imunisasi setiap bulan. 
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B. Sejarah dan Perkembangan Tarian Molulo 

1. Asal-Usul Molulo 

Menurut Ritme, tarian Molulo pada awalnya berasal dari kegiatan 

Molulowi suku Tolaki pada masa lampau ketika selesai memanen padi. 

Kegiatan Molulowi ini adalah menginjak-injak padi untuk melepaskan dari 

tangkainya.79 

Kata Molulo yang terdiri dari kata Mo, merupakan awalan yang berarti 

mengerjakan suatu pekerjaan, kata dasar Lulo berarti menginjak-injak sesuatu 

secara bergantian kiri-kanan dan seterusnya. Penambahan kata Wi adalah 

akhiran yang menegaskan pekerjaan pada kata dasarnya.80 

Molulo merupakan tarian adat yang dilaksanakan pada saat pesta panen 

atau perkawinan yang berbentuk lingkaran dan saling berpegangan tangan, 

biasanya dijadikan wadah untuk mencari jodoh atau pasangan.81  

Molulo berasal dari kata “Lulo” yang dalam bahasa daerah suku Tolaki 

adalah gerakan mengayun-ayunkan kaki ke depan dan ke belakang, ke 

samping kiri dan kanan mengikuti irama bunyi gong, penarinya bergandengan 

tangan dan bersemangat penuh suka cita mengelilingi gong dalam lingkaran 

arena lulo.82 

Menurut Ritme, seiring perkembangannya, tarian molulo lebih sering 

disebut tarian lulo.83 Di mana kata “Lulo” tersebut merupakan kata dasarnya.  

Suku Bangsa Tolaki merupakan salah satu komunitas etnis dari beberapa 

kelompok etnis besar yang mendiami Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 
79 Ritme (38 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
80 Basaula Tamburaka, Hukum Adat Perkawinan Tolaki: Pemikiran dan Telaah Analisis 

Budaya Tolaki (Cet. I; Kendari: CV. Barokah Raya, 2015), h. 70-71. 
81 Sandra Safitri Hanan, dkk, Kamus Budaya Sulawesi Tenggara (Cet. I; Kendari: Kantor 

Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 2007), h. 71. 
82 Basaula Tamburaka, Hukum Adat Perkawinan Tolaki: Pemikiran dan Telaah Analisis 

Budaya Tolaki, h. 68. 
83 Ritme (38 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
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Masyarakat Tolaki adalah penduduk asli wilayah Sulawesi Tenggara selain 

etnis Buton dan etnis Muna.84 

Menurut Mustamin, selaku ketua adat suku Tolaki di Desa Kalu-Kaluku 

bahwa Tarian Lulo dalam pelaksanaannya yang membentuk lingkaran, pada 

dasarnya merupakan perwujudan dari bentuk Kalo Sara yaitu sebuah benda 

yang terbuat dari rotan.85 

Kalo dimaksudkan sebagai benda yang terbuat dari rotan pilihan. 

Sedangkan O’Sara berarti adat istiadat atau hukum adat orang Tolaki. 

Menurut salah seorang Tokoh Adat Tolaki Drs. H. Muslimin Su’ud, SH., 

“Kalosara adalah gabungan tiga komponen yaitu rotan kecil yang dililit tiga 

buah lilitan, secarik kain putih sebagai alas Kalo, dan wadahnya Siwole Uwa”. 

Ketiga komponen tersebut dinamakan Kalosara atau O’sara.86 

Kalo Sara merupakan sebuah benda yang berbentuk lingkaran dan terbuat 

dari tiga utas rotan yang dililitkan ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum 

jam. Ujung dari lilitannya akan disimpul atau diikat. Di mana dua ujung rotan 

tersebut, salah satunya tersembunyi dalam simpulan atau ikatannya, 

sedangkan ujung rotan yang satunya dibiarkan mencuat keluar.87 

Penggunaan Kalo Sara ini menjadi adat istiadat atau tradisi dalam 

berbagai aspek kehidupan masyarakat Suku Tolaki. Tradisi Kalo Sara sebagai 

simbol yang berfungsi untuk mengekspresikan unsur-unsur manusia, unsur 

alam, unsur masyarakat, dan nilai budaya. Selain itu, Kalo Sara juga 

 
84 Rahmawati, dkk, Sastra Lisan Tolaki (t.cet. Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi 

Tenggara, 2007), h. 10. 
85 Mustamin (78 Tahun) Ketua Adat Suku Tolaki, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 23 

Juli 2018. 
86 Basaula Tamburaka, Hukum Adat Perkawinan Tolaki: Pemikiran dan Telaah Analisis 

Budaya Tolaki, h. 15. 
87 Erens E. Koodoh, dkk, Hukum Adat Orang Tolaki (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011), h. 

27. 
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mengekspresikan hubungan timbal balik dalam konteks upacara-upacara adat 

maupun di luar upacara dan tradisi tersebut.88 

Menurut Mustamin, Tarian Lulo ini menggambarkan orang Tolaki adalah  
orang-orang yang menyukai kedamaian, persatuan dan persahabatan dalam 
kehidupannya. Hal ini diungkapkan dalam filosofi orang Tolaki melalui 
sebuah pepatah “samaturu, medulu ronga mepokoaso”, yang berarti 
orang-orang Tolaki dalam kehidupannya selalu bersatu, bekerja sama, 
tolong-menolong dan saling membantu.89 

Tarian Lulo pada awalnya berasal dari kegiatan molulowi padi setelah 

panen, yang dilaksanakan dengan membentuk lingkaran merupakan bentuk 

perwujudan dari Kalosara sebagai sebuah benda dari rotan yang dibuat 

menyerupai lingkaran yang menjadi adat istiadat dan hukum adat masyarakat 

Tolaki. Selain itu, tarian lulo juga menggambarkan filosofi kehidupan orang-

orang Tolaki dalam menjalani perannya masing-masing.  

2. Sejarah dan Perkembangan Tarian Molulo 

Keberadaan Tarian Lulo telah melalui proses yang sangat panjang dari 

masa lampau sampai sekarang, bahkan Tarian Lulo telah melalui berbagai 

perubahan gaya dan modifikasi dari tarian aslinya. Hal itu dikarenakan 

perkembangan zaman dari waktu ke waktu yang sejalan dengan perubahan 

pelaku tarian itu sendiri berdasarkan nilai-nilai yang berlaku pada suatu 

zaman. Suatu kebudayaan, misalnya Tarian Lulo ini memiliki makna 

tersendiri terhadap kehidupan masyarakat Suku Tolaki. Dalam 

perkembangannya, Tarian Lulo memberikan makna yang sangat dalam bagi 

kehidupan manusia dan lingkungan kehidupannya yang sangat beragam akan 

budaya, agama, etnis, dan lain-lain. 

 
88 Rahmawati, dkk, Sastra Lisan Tolaki (t.cet. Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi 

Tenggara, 2007), h. 11-12. 
89 Mustamin (78 Tahun) Ketua Adat Suku Tolaki, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 23 

Juli 2018. 
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Tarian Lulo sebagai kebudayaan warisan leluhur suku Tolaki merupakan 

salah satu budaya yang masih dipertahankan di masyarakat. Tarian Lulo 

menjadi ciri khas atau salah satu kesenian yang memperkaya budaya Provinsi 

Sulawesi Tenggara yang dapat ditemui hampir di setiap wilayah daerah 

provinsi tersebut, misalnya di Desa Kalu-Kaluku Kecamatan Kodeoha 

Kabupaten Kolaka Utara masih menjadikan Tarian Lulo sebagai adat-istiadat 

dan tradisi dalam masyarakat. 

Tari Lulo adalah tarian tradisional khas Suku Bangsa Tolaki yang 

merupakan salah satu penduduk asli Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun 

persebaran suku Tolaki yaitu bekas Kerajaan Konawe di antaranya Kota 

Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten 

Konawe Utara, dan bekas Kerajaan Mekongga di antaranya Kabupaten 

Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka Utara. Sejak 

beberapa abad yang lalu, Tari Lulo telah dikenal dan digemari oleh berbagai 

lapisan masyarakat Tolaki. Dahulu kala, Tari Lulo lazim dilaksanakan pada 

pesta pernikahan dan pesta mepokolapasi90, dan pelaksanaannya dapat 

berlangsung selama beberapa hari.91 

Pelaksanaan Tari Lulo pada masa lampau yang dapat berlangsung selama 

beberapa hari, menurut Ritme bahwa molulo biasanya dilaksanakan selama 

tujuh hari dan tujuh malam berturut-turut. Namun, terkadang pelaksanaannya 

juga dapat disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara Tarian Lulo 

 
90 Dalam Buku Hukum Adat Perkawinan Tolaki yang ditulis oleh Basaula Tamburaka, 

dijelaskan bahwa: Pesta mepokolapasi merupakan pesta pelepasan atau memperingati 

Pewingia (malam) atas meninggalnya salah satu anggota keluarga dalam budaya masyarakat 

Tolaki. Pewingia dilakukan pada malam ketiga, malam ketujuh, malam keempat puluh dan 

puncak malam keseratus hari meninggalnya O’Tawe (orang yang telah meninggal). Pesta 

mepokolapasi ini pada masa lampau dilakukan secara meriah. 

91 Basaula Tamburaka, Hukum Adat Perkawinan Tolaki: Pemikiran dan Telaah Analisis 

Budaya Tolaki, h. 68-69. 
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tersebut, yang biasanya lulo dilaksanakan dalam perayaan pesta-pesta 

pernikahan, pesta akikah, dan lain-lain.92 

Kepercayaan orang Tolaki pada masa lampau sebelum menganut paham 

monoteisme, mereka memuja Sangia Lahuene yaitu mengagungkan 

Sanggoleo Mbae yang artinya menghormati “Roh Padi”. Orang Tolaki 

memuja Sanggoleo Mbae sebagai pembawa atau pemberi kesuburan pada 

tanaman padi. Setelah orang-orang Tolaki menyelesaikan panen padi dan 

mereka menghormati sang pembawa kesuburan tersebut yaitu Sanggoleo 

Mbae, mereka akan molulowi. Hakikat molulowi ini digambarkan sebagai 

gerakan menginjak-injak onggokan padi untuk melepaskan butir-butir atau 

bulir padi dari tangkainya menjadi gabah untuk mendapatkan benih padi yang 

akan ditugal di ladang mereka.93 

Dikemukakan pula oleh Ritme, bahwa molulo merupakan tarian 

tradisional masyarakat Tolaki dari Sulawesi Tenggara yang pada awalnya 

sebagai ritual pemujaan dewi padi setelah panen, di mana masyarakat 

melaksanakan tarian tersebut sebagai wujud kegembiraan masyarakat yang 

ditampilkan dalam molulo.94 

Pelaksanaan Lulo setelah panen padi pada masa lampau dapat dikatakan 

sebagai media untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat Tolaki atas 

kesuburan dan keberhasilan panen padi yang mereka percayai sebagai 

pemberian dari Dewi Padi Sanggoleo Mbae. Dalam hal ini, dapat dikatakan 

bahwa pelaksanaan lulo pada masa lampau memiliki unsur keagamaan atau 

kepercayaan terhadap Roh Padi. 

 

 
92 Ritme (38 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
93 Basaula Tamburaka, Hukum Adat Perkawinan Tolaki: Pemikiran dan Telaah Analisis 

Budaya Tolaki, h. 71. 
94 Ritme (38 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
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Beberapa jenis tarian lulo diantaranya: 

a. Lulo Sangia, yaitu jenis tari lulo sebagai pemujaan atau penyembahan kepada 

para dewa-dewa antara lain kepada Sanggoleo Mbae, sang Roh Padi pemberi 

kesuburan. 

b. Lulo Lariangi, yaitu tari lulo sebagai tari penyambutan tamu terhormat. 

c. Lulo Molulo, yaitu tari pergaulan di masyarakat.95 

Menurut Mustamin, tarian lulo ini memang merupakan ciri khas atau 

kebudayaan masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara. Sebagai tarian 

kebudayaan, molulo merupakan salah satu kesenian yang ada dalam rangkaian 

adat yang didirikan oleh masyarakat Tolaki dalam LAT (Lembaga Adat 

Tolaki).96 

Seiring perkembangan zaman, tarian lulo tidak hanya dikenal dan digemari 

oleh masyarakat di bekas Kerajaan Konawe dan bekas Kerajaan Mekongga, 

tetapi tari lulo telah menjadi fenomena di masyarakat yang diikuti oleh hampir 

semua lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.97  

Perkembangan tarian lulo pada masa sekarang ini tidak hanya berkembang 

di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, melainkan telah menyebar dan 

berkembang di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis sendiri 

pernah melihat tarian lulo ini yang penyebarannya bahkan sampai pada salah 

satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bulukumba 

bagian Timur tepatnya di Kecamatan Bonto Bahari Desa Darubiah Dusun 

Kasuso. Sebagaimana Tari Lulo di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi 

 
95 Basaula Tamburaka, Hukum Adat Perkawinan Tolaki: Pemikiran dan Telaah Analisis 

Budaya Tolaki, h. 71. 
96 Mustamin (78 Tahun) Ketua Adat Suku Tolaki, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 23 

Juli 2018. 
97 Basaula Tamburaka, Hukum Adat Perkawinan Tolaki: Pemikiran dan Telaah Analisis 

Budaya Tolaki, h. 69. 
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Tenggara sering dilaksanakan pada saat acara pernikahan selesai atau pada 

malam hari sebelum resepsi pernikahan berlangsung pada siang harinya. Lulo 

juga banyak dilaksanakan di Desa Darubiah tersebut pada acara pernikahan 

untuk mempererat tali silaturrahim antar warganya. 

Menurut Ahmad, lulo ini sangat digemari oleh masyarakat Desa Kalu-

Kaluku karena dapat meramaikan pesta. Bagi masyarakat atau etnis pendatang 

dari Bulukumba di Desa Kalu-Kaluku yang menggemari lulo, mereka 

membawanya atau memperkenalkannya di daerah asal mereka. Sehingga lulo 

ini juga dikenal di wilayah tersebut. Selain itu, lulo juga merupakan bentuk 

kegembiraan dari pemilik pesta maupun orang-orang yang ikut melaksanakan 

lulo.98 

Dikemukakan pula oleh Mustamin, bahwa untuk pementasan atau 

pelaksanaan Lulo ini sudah pernah ditampilkan di Jakarta.99 Hal ini 

menandakan bahwa keberadaan lulo dan penyebarannya yang mencapai 

beberapa wilayah di Indonesia, sangat diapresiasi oleh masyarakat, baik 

masyarakat suku Tolaki maupun masyarakat pendatang di Sulawesi Tenggara 

yang juga memiliki andil dalam perkembangan dan penyebaran tarian lulo 

tersebut. 

Perkembangan tarian lulo pada saat sekarang ini sudah membuat 

pemerintah dan masyarakat menaruh perhatian lebih terhadap eksistensinya. 

Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah 

membahas dan memperkenalkan tarian Lulo dalam beberapa seminar 

kebudayaan serta berinisiatif menampilkannya dalam festival-festival seni dan 

kebudayaan daerah Kabupaten Kolaka Utara.  

 
98 Ahmad (60 Tahun) Masyarakat Desa Kalu-Kaluku, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 

21 Juli 2018. 
99 Mustamin (78 Tahun) Ketua Adat Suku Tolaki, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 23 

Juli 2018. 
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Di Ibu kota Kabupaten Kolaka Utara, terdapat sebuah Sanggar Seni yang 

diberi nama Sanggar Meohai (bersaudara) dan dipimpin oleh pemuda yang 

akrab disapa Kak Uci. Sanggar Meohai merupakan tempat belajar dan berlatih 

seni-seni kebudayaan. Sanggar tersebut mengajarkan beberapa jenis tarian 

Sulawesi Tenggara, diantaranya tarian molulo, umo’ara dan lain-lain. Salah 

satu tarian yang dapat dipelajari di Sanggar tersebut adalah tarian molulo. 

Bahkan di Desa Kalu-Kaluku terdapat satu komunitas pecinta lulo yang diberi 

nama Komunitas GEMBEL (Gembira Bersama Lulo) yang masih merupakan 

binaan dari Sanggar Meohai.100 

Komunitas GEMBEL (Gembira Bersama Lulo) didirikan pada tanggal 1 

Maret 2017 oleh Syarifuddin. Komunitas GEMBEL ini berdiri atas inisiatif 

pendirinya untuk menghimpun pemuda-pemudi Desa Kalu-Kaluku untuk 

lebih mengenal tarian Lulo tersebut. Pada awalnya, komunitas tersebut hanya 

memiliki beberapa anggota pemuda Desa Kalu-Kaluku. Namun, sekarang 

komunitas tersebut sudah memiliki lebih banyak anggota yang mayoritasnya 

anak-anak berusia remaja dan dewasa. Anggota komunitas lulo tersebut tidak 

hanya berasal dari masyarakat Desa Kalu-Kaluku, namun juga berasal dari 

desa-desa lain di Kecamatan Kodeoha maupun masyarakat dari Kecamatan 

Katoi. 101 

Syarifuddin selaku Ketua Komunitas Pecinta Lulo (GEMBEL) 
berpendapat bahwa karena tarian lulo ini merupakan adat dan budaya Suku 
Tolaki, maka generasi muda suku Tolaki juga harus berperan aktif dalam 
pelestariannya agar tidak tenggelam oleh arus perkembangan zaman. 
Namun melihat bahwa di Desa Kalu-Kaluku, masyarakat atau muda-mudi 
Tolaki sendiri sudah tidak terlalu memahami pelaksanaan dan etika dalam 
lulo. Sehingga saya berinisiatif untuk menghimpun muda-mudi Desa 
Kalu-Kaluku baik Suku Tolaki maupun suku-suku lainnya di Desa Kalu-

 
100 Ritme (38 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
101 Syarifuddin  (32 Tahun) Ketua Komunitas GEMBEL (Gembira Bersama Lulo), 

Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 29 Juli 2018. 
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Kaluku dalam sebuah komunitas pecinta Lulo yang diberi nama Gembel 
(Gembira bersama Lulo).102 

Perkembangan Komunitas Lulo ini dalam melaksanakan dan 

mengembangkan tarian lulo tersebut, anggota-anggotanya akan ikut 

memeriahkan dan melaksanakan lulo pada acara-acara pesta, baik pesta 

pernikahan maupun pesta-pesta lainnya yang terdapat pelaksanaan lulo. 

Komunitas ini tidak hanya mengikuti pelaksanaan lulo di Desa Kalu-Kaluku 

saja, tetapi mereka juga akan turut memeriahkan acara-acara lulo di Desa-

Desa lainnya yang melaksanakan lulo. Rombongan komunitas ini dapat 

dikenali dalam acara lulo karena mereka menggunakan atribut komunitasnya 

misalnya menggunakan baju persatuan komunitas.103 

Seiring perkembangannya dari masa ke masa, tari lulo tidak hanya 

dilaksanakan pada pesta panen padi, tetapi juga pada pesta pernikahan, pesta 

akikah dan pesta-pesta besar lainnya. Tari lulo juga biasanya ditampilkan 

untuk penjemputan dan menghibur tamu-tamu kehormatan dari luar daerah. 

Dalam hal ini, lulo dapat dilaksanakan untuk memeriahkan suatu acara 

sekaligus sebagai wadah silaturrahim dan ajang untuk mencari pasangan atau 

jodoh. 

Pada masa sekarang ini, masyarakat secara luas mayoritasnya telah 

dipengaruhi oleh kemoderenan. Sekilas hal tersebut bukanlah sesuatu yang 

perlu dikhawatirkan secara berlebihan, bagaimanapun manusia hidup dalam 

zaman yang terus berkembang dengan berbagai gaya dan perubahan yang 

disuguhkannya dalam kehidupan manusia. Misalnya kehadiran budaya pop 

telah mengambil tempat tersendiri dalam masyarakat. Tak jarang budaya pop 

dan kemoderenan membuat manusia meninggalkan adat-istiadat budaya masa 

 
102 Syarifuddin  (32 Tahun) Ketua Komunitas GEMBEL (Gembira Bersama Lulo), 

Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 29 Juli 2018. 
103 Syarifuddin  (32 Tahun) Ketua Komunitas GEMBEL (Gembira Bersama Lulo), 

Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 29 Juli 2018. 
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lampau. Namun, berbagai jenis hiburan dalam masyarakat modern tidak 

membuat tarian lulo sebagai kesenian tradisional ditinggalkan oleh masyarakat 

Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Tetapi 

tarian lulo juga mengalami perkembangan dengan berbagai gaya dan 

modifikasinya. Tarian lulo ikut menyesuaikan dengan zaman. Dahulu, lulo 

dilaksanakan dengan menggunakan alat musik tradisional, namun sekarang 

menggunakan pengiring alat-alat musik modern. 

C. Proses Pelaksanaan Tarian Molulo 

Karakteristik dalam pelaksanaan tarian lulo adalah bersifat umum dan 

dilakukan secara massal. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada siang hari dan 

dapat pula dilakukan pada malam hari. Tari lulo ini dapat dilaksanakan oleh  

siapa saja, di mana saja dan kapan saja. 

Ciri khas tarian lulo tidak ada perbedaan jenis kelamin atau gender, usia, 

golongan atau status sosial. Baik yang sudah mahir molulo atau belum, semua 

dapat mengikuti Tari Lulo. 

1. Aspek Etika dalam Molulo 

Tari lulo memiliki norma dan etika tertentu. Siapa saja yang ikut 

melaksanakan tari lulo diharapkan dapat memahami aturan-aturan atau etika 

yang berlaku di dalamnya agar tidak terjadi kekacauan dalam tarian lulo 

tersebut. Meninjau dari sudut pandang aturan-aturan dan etika yang tergambar 

dari tari lulo saat ini, telah mengalami banyak perubahan dari tari lulo pada 

masa lampau. Bahkan sebagian suku tolaki, terutama para muda-mudi atau 

generasi muda masih banyak yang tidak memahami aturan-aturan dan 

pelaksanaan tari lulo. 
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Aturan-aturan yang harus dipahami dalam pelaksanaan Tari Lulo, sebagai 

berikut : 

a) Bergandengan tangan baik laki-laki dan perempuan ketika membentuk 

lingkaran. Hal ini memiliki aturan yaitu tangan perempuan harus berada di 

atas tangan laki-laki. Hal ini dimaksudkan pada saat menari, tangan laki-laki 

tidak menyentuh tubuh bagian atas (bagian dada) perempuan. 

Menurut Ritme, aturan bergandengan tangan tersebut menyiratkan fungsi 
dari kedua pihak. Di mana tangan laki-laki yang berada di bawah untuk 
menopang tangan perempuan yang berada di atas, menggambarkan posisi 
laki-laki sebagai pelindung dan pengayom bagi perempuan. 

b) Jika ingin masuk ke dalam lingkaran Tarian Lulo, harus masuk dari arah 

depan dan sangat tidak diperbolehkan masuk dari arah belakang para penari. 

Hal ini dimaksudkan penari yang baru akan masuk seolah-olah dapat meminta 

izin terlebih dahulu kepada orang-orang yang akan menari di sampingnya agar 

dibukakan barisan. Selain itu, hal tersebut juga untuk menghindari 

ketersinggungan dari para penari. 

c) Jika ingin keluar dari barisan tarian Lulo, harus keluar ke arah belakang 

sambil mempertemukan tangan dari penari di samping kanan dan penari di 

samping kiri. 

d) Penari yang baru masuk tidak boleh memutus gandengan tangan antara laki-

laki & perempuan yang sudah berdampingan atau berpasangan dalam menari 

Lulo. Tetapi diperbolehkan untuk masuk di antara barisan yang bergandengan 

tangan adalah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. 

Hal ini juga untuk menghindari ketersinggungan dari penari yang 

berpasangan.104 

e) Bagi mayoritas muda-mudi, lulo memang sebagai wadah untuk saling kenal-

mengenal dengan lawan jenis dan terkadang sebagai media untuk mencari 

 
104 Ritme (38 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
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pasangan. Namun jika ternyata seorang penari tidak senang dengan pasangan 

menarinya, maka sebaiknya penari yang tidak senang tersebut jangan langsung 

keluar dari barisan. Tetapi, harus bersabar untuk tetap menari minimal satu 

putaran tarian sebelum keluar dari barisan. Hal ini juga agar tidak terjadi 

ketersinggungan dari pasangan menari yang tidak disenangi. Keluar dari 

barisan dapat diartikan bahwa penari tersebut sudah berhenti menari atau ingin 

istirahat dari barisan tarian. 

f) Tertib dalam melaksanakan tarian lulo.105 

Menurut Mustamin selaku ketua adat Suku Tolaki, sangat penting untuk 

menjaga ketertiban dalam Tarian Lulo. Jika pelaksanaannya teratur dan tertib, 

maka dapat membuat Tarian Lulo yang dilaksanakan berlangsung lama 

bahkan hingga larut malam.106 Hal ini tentu saja jika para penari mematuhi 

aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Lulo dan menjaga ketertiban. 

Menurut Ritme selaku tokoh masyarakat, walaupun dalam pelaksanaan 

Lulo tidak ada pembeda-bedaan dari segi apapun, namun ada beberapa hal 

yang harus dihindari dalam pelaksanaan Tarian Lulo, misalnya penari 

perempuan sebaiknya tidak berpakaian seksi dan tidak menggunakan celana 

yang terlalu pendek. Hal ini untuk menghindari terjadinya perbuatan-

perbuatan yang tidak sopan dari kaum laki-laki.107 

Tarian Lulo sebagai tarian yang dilakukan secara massal dan dapat diikuti 

oleh siapa saja, tetap tidak menganjurkan orang-orang yang baru saja minum 

minuman keras dan mabuk untuk ikut melaksanakan lulo. Hal ini dikarenakan 

dapat menimbulkan kekacauan dalam arena Lulo yang tentunya bertentangan 

 
105 Mustamin (78 Tahun) Ketua Adat Suku Tolaki, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 23 

Juli 2018. 
106 Mustamin (78 Tahun) Ketua Adat Suku Tolaki, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 23 

Juli 2018. 
107 Ritme (38 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
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dengan aturan Lulo yang menganjurkan ketertiban dalam pelaksanaannya. 

Untuk menghindari hal-hal demikian, pemerintah dan penyelenggara pesta 

berinisiatif untuk mendatangkan pihak kepolisian untuk keamanan selama 

pelaksanaan tarian Lulo berlangsung. 

2. Pelaksanaan Tarian Molulo 

Keberadaan lulo ini dari masa ke masa telah mengalami perkembangan 

atau telah terjadi modifikasi dari tarian aslinya. Pada masa lampau lulo ini 

tercipta sebagai tarian, awalnya karena kegiatan bertani orang-orang Tolaki. 

Di mana setelah panen padi, mereka akan molulowi yaitu menginjak-injak 

padi tersebut agar terpisah dari tangkainya. Namun selanjutnya, kegiatan 

molulowi tersebut diaktualisasikan menjadi tarian untuk ungkapan suka cita 

setelah panen padi. Seiring perkembangan zaman, tari lulo tidak hanya 

dijadikan sebagai media pemujaan atau ungkapan syukur terhadap dewi padi. 

Namun secara luas, tari lulo dikenal oleh hampir seluruh lapisan masyarakat 

dan menjadi tarian pergaulan di masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, 

bahkan dikenal pula di beberapa daerah lain di Indonesia. 

Proses pelaksanaan tarian lulo pada masa lampau yaitu terdapat delapan 

buah tiang lumbung. Tiang tersebut berfungsi menjadi tempat pegangan bagi 

orang-orang yang molulowi ketika melepaskan padi dari tangkainya dengan 

menginjak-injak. Hal tersebut tentunya hanya sedikit orang yang dapat 

molulowi karena tempat berpegangnya hanya pada delapan buah tiang 

lumbung, sedangkan orang yang akan molulowi sangat banyak agar kegiatan 

tersebut cepat selesai. Sehingga mereka bergandengan tangan satu sama lain. 
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Dalam molulowi ini, setelah mereka bergandengan tangan dan keasikan, maka 

bukan hanya kaki yang bergerak tetapi tangan juga ikut bergerak.108 

Kegiatan molulowi demikian yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolaki 

pada masa lampau setelah panen padi, kemudian diaktualisasikan oleh para 

Tetua Adat atau Pawang Padi dalam bentuk tarian yang sampai hari ini disebut 

sebagai tari lulo. Pengaktualisasian molulowi sebagai tarian lulo tersebut 

karena pelaksanaannya terdapat nilai-nilai harmoni, nilai estetika dan norma 

adat pemujaan yang bersifat ritual dalam bentuk melingkar, di tengah 

lingkaran terdapat lesung padi. Lesung tersebut adalah alat yang digunakan 

dalam proses menumbuk padi. Lesung tersebut ditabuh atau dibunyikan sesuai 

irama Molulowi padi. Namun perkembangan selanjutnya, posisi lesung padi 

(onohu), digantikan dengan gong yang berbunyi nyaring dengan irama tetap 

molulowi tersebut.109  

Menurut Ritme, bahwa salah satu ciri khas tarian lulo ini adalah 
kekompakan tangan dan kaki mengikuti bunyi gong (tawa-tawa) atau 
alunan gendang (odimba) yang terbuat dari kulit kerbau.110 

Pada masa lampau, tari lulo diiringi dengan bunyi gong disebut Karandu 

atau Tawa-tawa sebanyak 3 buah yang masing-masing memiliki ukuran yang 

berbeda-beda mulai dari yang kecil, sedang dan besar. Karena pelaksanaannya 

secara massal, maka tarian lulo disebut sebagai tari pergaulan atau tari 

persahabatan.111 

Menurut Ritme, pada hakikatnya tarian lulo mengandung makna 
kebahagiaan masyarakat Tolaki. Di mana pada masa lampau, biasanya jika 
gong atau tawa-tawa dibunyikan orang akan mencari sumber suara untuk 
molulo.112 

 
108 Bachruddin Lakorease, Sejarah dan Budaya Masyarakat Tolaki Konawe (t.cet.; 

Kendari: Erlangga, 1994), h. 18. 
109 Basaula Tamburaka, Hukum Adat Perkawinan Tolaki: Pemikiran dan Telaah Analisis 

Budaya Tolaki, h. 71. 
110 Ritme (38 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
111 Basaula Tamburaka, Hukum Adat Perkawinan Tolaki: Pemikiran dan Telaah Analisis 

Budaya Tolaki, h. 69. 
112 Ritme (38 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
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Menurut sejarahnya, sebelum diiringi oleh alat musik tradisional seperti 

gong, molulo hanya diiringi oleh alat pengiring sederhana yaitu hanya diiringi 

oleh lesung padi. Di mana, lesung padi tersebut adalah alat yang memang 

dipakai untuk menumbuk padi. Tetapi, suara yang dihasilkan dari lesung 

menumbuk padi tersebut sesuai dengan irama tetap molulowi. Pengiring 

dalam tarian lulo pada masa lampau juga terbuat dari alat-alat musik 

tradisional seperti gong yang memiliki ukuran yang bermacam-macam, baik 

dari ukuran kecil, sederhana, hingga ukuran yang besar. 

Menurut Ritme, hal-hal yang membuat tarian Lulo bertahan dan tetap 

eksis di tengah perkembangan zaman dan tetap digemari oleh masyarakat, 

karena masyarakat dan pemerintah juga memiliki andil untuk melakukan 

inovasi-inovasi gerakan lulo. Tarian lulo dikembangkan gerakan tariannya 

agar tetap menarik.113 

Tarian lulo yang mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman, baik 

dari segi pengiring maupun gerakan-gerakan dalam tariannya yang mengalami 

perubahan, tetap menampilkan tarian lulo dengan tujuan pelaksanaan yang 

dapat dimaknai dalam hidup. Jika pada masa lampau, mayoritas pelaksanaan 

lulo ketika pesta panen padi sebagai ungkapan rasa syukur terhadap dewi padi 

dan sekarang sebagai tari pergaulan di masyarakat. Selain itu, sekarang tarian 

Lulo banyak digunakan sebagai ajang perlombaan dan bentuk kreatifitas 

masyarakat Kolaka Utara. Adapun beberapa acara dalam masyarakat Kolaka 

Utara yang biasanya ditampilkan atau dilaksanakan tarian lulo sebagai berikut: 

a. Festival Seni dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka utara. Pada acara ini, tarian 

lulo biasanya ditampilkan pada pembukaan acara dan penutupan acara 

festival. 

 
113 Ritme (38 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
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b. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus). Pada acara ini, tarian 

lulo biasanya diadakan sebagai lomba dikalangan anak-anak Sekolah. 

c. Penyambutan tamu kehormatan. 

d. Tarian lulo sebagai pengisi acara untuk keramaian pesta dalam masyarakat. 

Dalam hal ini, tarian lulo dilaksanakan pada saat pesta pernikahan, pesta 

akikah, dan pesta-pesta lainnya.114 

Tari lulo yang masih sering dilaksanakan dalam masyarakat Desa Kalu-

Kaluku adalah jenis tari lulo molulo. Tari lulo molulo ini merupakan tarian 

yang bisa kita jumpai di masyarakat ketika ada acara atau kegiatan-kegiatan, 

misalnya acara pesta pernikahan, pesta akikah, dan lain-lain. Adapun proses 

pelaksanaan tarian lulo molulo akan penulis gambarkan melalui dua tahap, 

sebagai berikut : 

a) Tahap Persiapan : 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini diantaranya mempersiapkan arena 

Lulo dan menjelaskan aturan-aturan pelaksanaan lulo oleh pihak 

penyelenggara dan tokoh-tokoh masyarakat sebelum memulai acara lulo, 

sebagai berikut : 

1) Terlebih dahulu mengosongkan arena Lulo dari hal-hal yang akan 

mengganggu terbentuknya lingkaran Lulo. Hal tersebut karena Lulo 

dilaksanakan secara massal dan arena Lulo harus luas untuk menari. 

2) Setelah arena Lulo menjadi luas, pemerintah atau pihak keamanan akan 

menyampaikan izin untuk melaksanakan Lulo di pesta tersebut dengan 

catatan harus mematuhi aturan pelaksanaan lulo. 

 
114 Ritme (38 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Kalu-Kaluku, 04 Agustus 2018. 
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3) Aturan-aturan wajib dalam pelaksanaan Lulo akan disampaikan oleh 

Ketua Adat Suku Tolaki Desa Kalu-Kaluku yaitu disampaikan oleh Pak 

Mustamin atau Tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti aturannya. 

b) Tahap Pelaksanaan : 

Setelah arena lulo dipersiapkan dan aturan-aturan Lulo telah disampaikan, 

maka akan segera dimulai acara pelaksanaan lulo, sebagai berikut : 

1) Pertama-tama musik lulo akan dibunyikan. Musik pengiring lulo di sini 

adalah musik electon dengan irama yang lumayan cepat. Terkadang musik 

yang dibunyikan memang sudah lengkap dengan aransemen syair-syair 

lagu, tetapi terkadang juga hanya alunan musik sehingga butuh beberapa 

orang penyayi yang akan menyanyi secara bergantian. 

2) Masyarakat akan mulai melaksanakan lulo setelah musik dibunyikan. 

Awalnya dua – tiga orang atau beberapa orang yang saling mengajak 

untuk memulai tarian Lulo. Setelah itu, lama-kelamaan akan makin 

banyak yang mengikuti lulo tersebut hingga barisan tariannya membentuk 

lingkaran. 

3) Barisan atau lingkaran tarian lulo tersebut dapat diikuti oleh siapa saja 

tanpa memandang perbedaan-perbedaan. Siapa pun boleh ikut molulo, 

entah perempuan atau laki-laki, tua maupun muda, pemerintah atau 

masyarakat, tanpa memandang status sosial di masyarakat. 

4) Peserta tarian lulo akan menari dengan saling bergandengan tangan secara 

bersambugan membentuk lingkaran. Di mana gerakan tarian lulo ini lebih 

didominasi oleh gerakan tangan bergandengan dan kaki yang diayun-

ayunkan ke samping kiri dan kanan serta ke depan dan ke belakang secara 

kompak dan mengikuti irama musik pengiring lulo. 
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3. Aspek Estetika 

Dalam mengkaji suatu kebudayaan secara luas, terdapat beberapa aspek 

atau unsur-unsur kebudayaan yang akan mewarnai bahasan-bahasan 

kebudayaan tersebut, salah satu diantaranya adalah aspek estetika yang tidak 

terlepas dalam bahasan kebudayaan itu sendiri. Seperti halnya dalam 

kebudayaan molulo terdapat beberapa aspek estetika dalam seni tarinya. 

Tarian lulo memiliki ciri khas keindahan dalam seni tarinya yang dapat 

dilihat dari pelaksanaannya dengan menampilkan gerakan yang kompak dari 

para penari. Kekompakan tersebut tercipta dari gerakan tangan dan kaki yang 

selaras dengan alunan musik pengiring tari lulo. Selain itu, pelaksanaan lulo 

untuk kepentingan lomba biasanya menggunakan kostum-kostum adat atau 

pakaian adat tolaki yang memiliki ciri khas dan keindahannya tersendiri.  

Tarian lulo ini selain memiliki aturan-aturan atau etika dan estetika dalam 

tariannya, tentu saja tarian lulo juga memiliki beberapa manfaat fisik maupun 

non-fisik bagi masyarakat terkhusus kepada penarinya. Pelaksanaan tarian lulo 

yang diiringi musik dengan tempo yang lumayan cepat dan selaras dengan 

gerakan penarinya akan membuat para penari keasikan dengan lulo dan dapat 

melaksanakannya dalam waktu yang lumayan lama, sehingga tarian lulo 

memiliki kesan dan manfaat sebagai olahraga bagi tubuh penarinya. Selain itu 

pelaksanaannya secara massal, lulo dapat meramaikan acara pesta dan menjadi 

wadah untuk bersilaturrahim sesama warga dan mencari jodoh.  
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D. Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Tarian Molulo 

Tarian lulo atau molulo merupakan salah satu budaya atau ciri khas Suku 

Tolaki Sulawesi Tenggara. Tarian ini merupakan tari pergaulan yang masih 

menjadi adat istiadat di masyarakat, khususnya di Desa Kalu-Kaluku 

Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Pelaksanaan molulo yang menampilkan gerakan-gerakan tariannya tentu saja 

menyimpan makna simbolik yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur 

yang dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makna-makna tersebut 

terkandung dalam simbol atau gerakan-gerakan tarian lulo. 

Sebagaimana tarian lulo yang dapat dilaksanakan oleh siapa saja tanpa 

memandang perbedaan-perbedaan yang akan membatasi perlaksanaannya, 

lulo dapat diikuti oleh seluruh etnis, suku, agama, dan lain-lain. Hal ini 

menggambarkan adanya multikulturalisme dalam konsep dan proses 

pelaksanaan tarian lulo tersebut. 

Simbol atau gerakan-gerakan dalam tarian lulo dapat dikategorikan 

sebagai kode budaya dalam semiotika. Kode budaya tersebut merupakan 

simbol-simbol yang memiliki ciri-ciri khusus yang memberikan suatu makna 

yang dapat direalisasikan dalam kehidupan manusia. Di mana gerakan 

tariannya  dengan berpegangan tangan secara bersambungan membentuk 

lingkaran serta gerakan kaki yang diayun-ayunkan ke samping kiri-kanan dan 

ke depan-belakang. 

Dalam pandangan semiotika gerakan-gerakan tersebut sebagai simbol 

kebudayaan tentu memiliki arti dan makna tersendiri. Berpegangan tangan 

melambangkan persaudaraan, tangan yang bersambungan melambangkan 

kebersamaan, membentuk lingkaran melambangkan persatuan, sedangkan 

gerakan kaki yang diayun-ayunkan ke samping kiri-kanan dan ke depan-
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belakang melambangkan pesan terhadap manusia bahwa dalam hidup ini 

terdapat keadaan timbal-balik dan saling berpasangan atau berlawanan. 

Manusia harus selalu mengingat dan bersyukur atas pemberian sang pencipta, 

karena dalam hidup keadaan akan silih berganti, terkadang ada kaya dan 

miskin, sejahtera dan susah, sehat dan sakit, dan lain-lain. 

Tarian lulo bukan hanya pada gerakan-gerakan dan simbolnya yang 

memiliki makna untuk direalisasikan dalam hidup. Selain itu, musik atau lagu-

lagu pengiring lulo juga menggambarkan tarian lulo ini dapat dikatakan 

sebagai tarian pergaulan di masyarakat. Tetapi ciri khas musik pengiring lulo 

tersebut adalah musik electone yang menggunakan aransemen yang tetap 

sama walaupun di dalamnya terdapat beberapa lagu. 

Makna-makna yang tersirat dalam gerakan-gerakan lulo tersebut 

menggambarkan nilai-nilai dalam multikulturalisme seperti adanya 

persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan. Nilai-nilai tersebut mengajarkan 

kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dengan berbagai latar 

kebudayaan, agama, suku dan bahasa yang berbeda-beda agar dapat hidup 

saling berdampingan dan rukun, saling menghargai dan menghormati sesama 

walaupun kita dan orang-orang di sekitar kita berasal dari latar belakang 

kebudayaan yang berbeda.  

Dalam multikulturalisme, kita dapat menganggap bahwa perbedaan-

perbedaan di masyarakat bukanlah sebuah ancaman ataupun penghalang untuk 

bergaul dan berteman dengan orang-orang di sekitar kita. Justru dengan 

perbedaan-perbedaan tersebut akan menjadikan hidup ini lebih terbangun 

dengan rasa saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta sikap 

sopan santun, bekerja sama dan persatuan dalam pergaulan di masyarakat.  
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Sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa hidup 

berdampingan dengan manusia-manusia lainnya yang berlatarbelakang 

kebudayaan dan kelompok yang berbeda adalah sebuah hal yang tidak bisa 

dihindari. Tentu saja, bagaimana kemudian kita sebagai manusia dapat 

memahami dan  menyikapi hal demikian agar tidak terjadi perselisihan dan 

kesenjangan-kesenjangan antar kelompok di dalam masyarakat. Sebagaimana 

dalam hal ini, multikulturalisme mengajarkan bagaimana kita memandang 

perbedaan-perbedaan tersebut dalam masyarakat dengan tetap menghormati 

dan menghargai orang lain, kelompok lain, budaya lain, agama lain, etnis suku 

yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. 

Nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan merupakan 

kandungan multikulturalisme yang tergambar dalam pelaksanaan tarian lulo 

yang dapat direalisasikan dalam hidup bermasyarakat yang berlatar 

kebudayaan yang berbeda. Dengan menjunjung nilai-nilai yang terkandung 

dalam multikulturalisme tersebut, maka akan tercipta sikap saling menghargai 

dan menghormati, sopan santun terhadap orang lain, budaya lain, dan 

kelompok-kelompok lainnya di masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan dan menyusun hasil penelitian, maka penulis dapat 

menyimpulkan beberapa hal terkait dengan objek yang diteliti, sebagai 

berikut: 

1. Molulo atau tari lulo merupakan tarian khas suku Tolaki Sulawesi 

Tenggara yang pada awalnya diperuntukkan untuk memuja dewi padi 

sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Tolaki atas keberhasilan panen 

mereka. Namun seiring perkembangan zaman, tari lulo tidak hanya 

diperuntukkan untuk keperluan pemujaan setelah panen masyarakat 

Tolaki. Tetapi secara luas tari lulo dilaksanakan sebagai tari pergaulan di 

masyarakat dan dapat diikuti oleh siapa saja.  

2. Pelaksanaan tari lulo dilaksanakan secara massal tanpa adanya sekat-sekat 

perbedaan. Tari lulo dapat dilaksanakan oleh siapa saja untuk menjalin 

silaturrahim dan juga sebagai wadah untuk mencari pasangan atau jodoh. 

Selain itu alat pengiring yang digunakan dalam tari lulo, tidak lagi 

menggunakan alat musik tradisional seperti gong dan gendang. Tetapi di 

zaman sekarang ini, tari lulo telah diiringi oleh alat-alat musik modern 

seperti electone.  

3. Tari lulo dapat berfungsi sebagai media pemersatu di masyarakat karena 

dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang berlatar kebudayaan yang 

berbeda-beda. Dalam pandangan semiotika, tari lulo menyiratkan makna-

makna atau pesan multikulturalisme yang dapat direalisasikan dalam 

hidup. Kandungan atau nilai-nilai multikulturalisme yang tergambar dari 

pelaksanaan lulo diantaranya nilai persaudaraan, nilai kebersamaan, dan 
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nilai persatuan. Apabila nilai-nilai tersebut direalisasikan di masyarakat, 

maka akan tercipta sikap saling menghargai dan menghormati sesama.  

B. Implikasi Penelitian 

Menurut penulis tarian lulo ini sangat perlu untuk tetap dilestarikan karena 

selain sebagai budaya yang memiliki manfaat dalam pelaksanaannya, tarian 

lulo memang merupakan salah satu ciri khas kesenian atau adat istiadat suku 

Tolaki yang harus dipertahankan. Selain itu, tarian lulo juga sebagai adat 

istiadat yang memperkaya keanekaragaman budaya di Indonesia.  

Tarian lulo mengandung nilai harmoni, nilai etika, dan nilai estetika yang 

membuatnya memiliki tempat tersendiri sebagai salah satu kebudayaan 

Sulawesi Tenggara. Tarian lulo mengandung nilai-nilai multikulturalisme 

diantaranya nilai persaudaraan, nilai kebersamaan, dan nilai persatuan yang 

dapat menyelaraskan dalam harmoni kehidupan bermasyarakat. Adapun tarian 

lulo sebagai suatu kebudayaan, tentu tidak terlepas dengan bahasan-bahasan 

kebudayaan itu sendiri. Misalnya suatu kebudayaan memiliki aturan, norma 

atau nilai etika. Tarian lulo juga memiliki aturan-aturan dalam tariannya yang 

harus dipahami oleh para penarinya agar tak menimbulkan perselisihan dalam 

tarian yang dapat berakibat kekacauan dalam arena tari lulo. Selain itu, tarian 

lulo juga memiliki nilai estetika tariannya yang dapat dilihat dari kekompakan 

tangan dan kaki para penarinya serta kostum dan pakaian adat yang 

bercirikhaskan budaya Tolaki. Sehingga penulis menghimbau kepada generasi 

muda untuk tetap ikut andil dalam tarian lulo ini dengan tetap melestarikannya 

dan memahami nilai etika dan aturan-aturan dalam tariannya. 

Tanggapan beberapa masyarakat Desa Kalu-Kaluku terhadap tari lulo 

masih beranggapan negatif di satu sisi sebagai tarian yang dilaksanakan oleh 

muda-mudi dan bahkan hingga larut malam. Hal ini, dikarenakan mereka 
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menganggap tarian lulo terkadang menimbulkan kekacauan di sebuah pesta 

pernikahan. Namun mayoritas masyarakat Desa Kalu-Kaluku menganggap 

bahwa tarian lulo adalah kebudayaan yang dapat mempersatukan masyarakat 

dalam sebuah acara keramaian pesta dan dapat dijadikan wadah 

bersilaturrahim.  

Penulis sendiri berpendapat bahwa tarian lulo ini  sebagai kebudayaan 

yang masih dilaksanakan di Desa Kalu-Kaluku memang sangat perlu untuk 

dipertahankan dan dilestarikan. Selain sebagai media pemersatu di 

masyarakat, tarian lulo juga berfungsi sebagai olahraga bagi penarinya. 

Adapun untuk menghindari kekacauan dalam tarian, maka sangat perlu untuk 

mengerti aturan-aturan tariannya. 

Tarian lulo merupakan salah satu tarian yang mampu tetap eksis di tengah 

perkembangan zaman. Lulo ini tetap mengikuti laju perkembangan zaman, 

sehingga kemungkinannya tarian lulo akan tetap menyuguhkan hal-hal baru 

yang menarik untuk diteliti dan melihatnya dari berbagai sisi dan sudut 

pandang kajiannya. Sehingga penulis berharap akan ada calon peneliti 

selanjutnya yang bersedia meneliti tarian lulo lebih lanjut. 
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