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ABSTRAK 

Nama : Nelma 

Nim : 40200119086 

Judul : Akulturasi Islam dan Budaya Lokal di Kecamatan Siompu 

Barat Kabupaten Buton Selatan (Studi Terhadap Tradisi 

Meta’u-a) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Akulturasi Islam dan 

Budaya Lokal di Kecamatan Siompu Barat. Adapun pokok masalah dalam 

penelitian ini yaitu Bagaimana Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi 

Meta’ua di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan dengan 

menguraikan beberapa sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Eksistensi Tradisi 

Meta’ua di Kecamatan Siompu Barat?, 2) Bagaimana Tahap Pelaksanaan Tradisi 

Meta’ua?, 3) Bagaimana Wujud Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam 

Tradisi Meta’ua di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan?. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian budaya yang menggunakan data 

kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui penelitian 

lapangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder untuk  

mengumpulkan informasi. Menggunakan metode pendekatan sejarah, antropologi, 

sosiologi dan pendekatan agama. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan telaah dokumen. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, Tradisi meta’ua adalah 

sebuah acara adat yang sudah berkembang di kalangan masyarakat kecamatan 

Siompu Barat sejak dulu, pelaksanaan tradisi meta’ua dilakukan sebagai bentuk 

hiburan bagi masyarakat dan bentuk pelestarian budaya dari leluhur. Kedua, 

adapun beberapa proses pelaksanaan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan 

acara adat meta’ua, yaitu pogau’a (musyawarah), felagari (memperbaiki rumah 

adat), paniwi (membawa beras), tunu dupa (membakar kemenyan), kafoala 

(penjemputan), pertunjukan tari linda, homa’ano Bharuga (makan bersama di 

rumah adat), pertunjukan pomani, dan kegiatan oro rewu (membuang sampah). 

Ketiga, wujud akulturasi dalam pelaksanaan acara adat meta’u-a di kecamatan 

Siompu Barat yaitu dapat dilihat pada gaya busana atau kostum penari tari linda, 

ritual membakar kemenyan atau pembacaan do’a sebelum pelaksanaan, kegiatan 

kafosambu (sedekah dengan memberi uang kepada penari tari linda), dan 

pertunjukan tari linda kafotinda pada akhir pelaksanaan. 

Implikasi penelitian menunjukan hasil penelitian ini dapat memberikan 

dasar untuk upaya pemeliharaan dan pengembangan tradisi meta’ua sebagai 

bagian penting dari warisan budaya lokal dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

Islam yang terakulturasi. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam dengan cakupan lebih luas serta melibatkan perspektif yang berbeda 

terkait tradisi meta’u-a khususnya unsur budaya Islam dalam tradisi ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Sulawesi Tenggara menganut 

aliran dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib seperti animisme dan dinamisme, 

aliran kepercayaan tersebut kemudian dipengaruhi oleh agama Hindu seiring 

dengan penyebaran Hindu-Budha di kepulauan Nusantara.1 Namun kedatangan 

Islam di Sulawesi Tenggara membawa perubahan besar bagi kehidupan sehari-

hari masyarakatnya baik dari segi sosial budaya, kepercayaan maupun sistem 

pemerintahannya.2 

Daerah Buton merupakan wilayah dengan berbagai macam suku serta 

memiliki keanekaragaman budaya yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. 

Budaya dan tradisi yang ada di pulau Buton pada dasarnya tidak terlepas dari 

pengaruh budaya nenek moyang mereka. kehadirian Islam tidak serta merta 

menghapus adat istiadat dan tradisi lokal yang perwujudannya nampak dilandasi 

oleh kepercayaan asli nenek moyang. 

Budaya lahir dari interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia 

dengan alam. Budaya dapat dijelaskan sebagai suatu sistem nilai, sikap, waktu, 

peran, dan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam 

kelompok masyarakat tertentu.3 Kebudayaan mencakup berbagai aspek, termasuk 

                                                           

1M. Ardini Khoirun Rijaal, “Jejak Islam di Kesultanan Buton, Jurnal Dakwah, Vol. 21 

No. 2 (2020), h. 209. 

2Sartina, Basrin Melamba, Sarman. “Tokoh dan Islamisasi di Pulau Kabaena: 1920-

1962”, Jurnal Sorume, Vol. 01 No. 1 (2023), h. 50. 

3Khoirun Nisya dkk, “Eksistensi Tari Tradisional Penthul Melikan di Kabupaten Ngawi 

Tahun 1999-2010”, Jurnal Pendidikan Sejarah, vol. 12 no. 4 (2022), h. 2. 
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kepercayaan, kesenian, hukum, moral, dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu 

masyarakat.4 

Kebudayaan mempunyai sesuatu hal yang sangat menarik sebab terdapat 

keterkaitan antara agama atau keyakinan yang mampu mengatur kehidupan 

manusia. Agama dan budaya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

bermasyarakat.5 

Budaya lokal yang masih dilestarikan merupakan warisan nenek moyang 

yang diwariskan secara turun temurun agar tetap dijaga sebagai bentuk 

penghargaannya terhadap leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat 

istiadat dan kebiasaan. Tradisi berorientasi kepada keperayaan dan kegiatan ritual 

yang berkembang dan mengakar dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan.6 

Dimanapun kebudayaan itu berada dan apapun jenis kebudayaannya pasti 

dibangun oleh unsur-unsur kebudayaan, termasuk unsur religi atau kepercayaan 

karena kedua hal tersebut saling memengaruhi sebab keduanya merupakan nilai 

dan simbol ketaatan kepada Allah Swt.7 

Masyarakat Buton khususnya di kecamatan Siompu Barat mempunyai 

budaya yang sangat majemuk yang masih berkaitan dengan tradisi yang 

diwariskan oleh nenek moyangnya. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang 

tradisi meta’ua (acara adat tahunan), merupakan tradisi yang dilakukan lembaga 

adat masyarakat yang berlangsung selama satu minggu. Didalam tradisi meta’ua 

terdapat beberapa kegiatan yang ditampilkan diantaranya tari linda, pomani 

                                                           

4Diyah Ayu Retnoningsih, “Eksistensi Konsep Seni Tari Tradisional Terhadap 

Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar”, Jurnal Dialetika, vol. 7 no. 1 (Maret, 2017). 

5Nurrahmah, Tari Paddupa khas Masyarakat Suku Bugis Makassar dalam Penyambutan 

Tamu, Makassar 2020. 

6Irmawati, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Kematian 

(Ngalle Allo) di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”, Skripsi 2017. 

7Fitriani, “Islam dan Kebudayaan”, Jurnal Al-Ulun, vol. 12 no. 1, Juni 2012, h. 136. 
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(pertunjukan silat), homa’ano bharuga (makan bersama di rumah adat) dan oro 

rewu (buang sampah). 

Menurut masyarakat kecamatan Siompu Barat, tradisi meta’ua bukan 

hanya sekedar acara tahunan atau hiburan. Akan tetapi, tradisi meta’ua sudah 

menjadi bagian dari kultur (budaya) yang menyiratkan simbol penjagaan terhadap 

kelestarian kearifan lokal. 

Tradisi dan adat kebiasaan timbul dan berkembang seiring dengan alam 

pikir masyarakat itu sendiri. Tradisi yang mewarnai kehidupan masyarakat tidak 

mudah diubah meskipun setelah masuknya Islam sebagai agama yang dianut akan 

tetapi mengalami pembauran dan penyesuaian antara budaya yang sudah ada 

dengan budaya Islam. Kemudian budaya yang muncul dari hasil pembauran ini 

bertahan hingga saat ini karena dinilai mengandung unsur-unsur budaya Islam di 

dalamnya.8 

Akulturasi budaya lokal dan budaya Islam merupakan perpaduan dua 

budaya dimana kedua unsur kebudayaan bertemu dapat hidup berdampingan dan 

saling mengisi serta tidak menghilangkan unsur-unsur asli dari kedua kebudayaan 

tersebut. Pertemuan antara Islam dan budaya lokal berjalan secara alamiah dan 

memakan waktu yang lama, di tengah-tengah maraknya kebudayaan modern yang 

terus berkembang kebudayaan ini masih tetap bertahan dan dijalankan oleh 

masyarakat pendukungnya. Untuk memperjelas masalah tersebut, penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan judul “Akulturasi Islam 

dan Budaya Lokal di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan (Studi 

Terhadap Tradisi Meta’ua)” 

  

                                                           

8Musyrifah Sunanto, “Sejarah Peradaban Islam Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pres, 

2012) h. 7-8. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akulturasi Islam dan Budaya 

Lokal dalam Tradisi Meta’u-a di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton 

Selatan, dengan mengurai beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu: 

1. Bagaimana Eksistensi Tradisi Meta’u-a di Kecamatan Siompu Barat 

Kabupaten Buton Selatan? 

2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi Meta’u-a di Kecamatan Siompu 

Barat Kabupaten Buton Selatan? 

3. Bagaimana Wujud Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi 

Meta’u-a di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Kecamatan Siompu Barat merupakan salah satu kecamatan yang 

masyarakatnya memiliki beragam budaya, tradisi, maupun kesenian dan masih 

dilaksanakan hingga saat ini. Dalam hal ini, penulis membatasi dengan terfokus 

pada akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal dalam tarian meta’u-a di 

kecamatan Siompu Barat kabupaten Buton Selatan. 

2. Deskripsi Fokus 

Sebelum membahas fokus penelitian tersebut, peneliti terlebih dahulu 

membahas tentang eksistensi tradisi meta’u-a baik latar belakangnya maupun 

perkembangannya. Selanjutnya penulis akan menguraikan tentang tahap-tahap 

pelaksanaan tradisi meta’u-a yang membahas baik apa itu tradisi meta’u-a, tahap 

pelaksanan tradisi metau’u-a dan wujud akulturasi Islam dan budaya lokal dalam 

tradisi meta’u-a di kecamatan Siompu Barat kabupaten Buton Selatan. Dalam 
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fokus penelitian, aspek yang di cermati yaitu aspek pelaku yang merupakan 

masyarakat itu sendiri. Aktivitas, yakni kegiatan yang dilakukan pelaku dalam 

proses pelaksanaan tradisi meta’u-a. Tempat, penelitian ini akan dilakukan di 

kecamatan Siompu Barat kabupaten Buton Selatan.  

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber 

kepustakaan, penulis melihat terdapat beberapa tulisan yang memiliki hubungan 

dengan penelitian ini, antara lain yaitu: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Romastian dan Erens Elvianus Ekoodoh yang 

berjudul Kebertahanan Tradisi Meta’ua pada Masyarakat Buton di 

Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan. Pembahasan pokok dari 

penelitian ini yaitu tentang makna simbolik tradisi meta’ua pada 

masyarakat Siompu. Hasil penelitian ini menunjukan makna simbolik pada 

alat dan bahan yang dipakai dalal acara pertunjukan fomani diantaranya 

gendang, gong, perisai, parang panjang, tombak dan bunga kamboja 

kemudian makna simbolik pada proses pelaksanaannya diantaranya 

homa’ano bharuga atau makan bersama, makna tari fomani dan oro rewu 

atau membuang sampah.9 

2. Jurnal yang ditulis oleh Hasbudin dan Andi Syahrir P. yang berjudul 

Tradisi tari Fomani pada Masyarakat Siompu Kabupaten Buton Selatan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan kesimpulan bahwa saat ini tari fomani masih tetap dilaksanakan 

oleh masyarakat Siompu setiap tahun terutama dalam perwujudan upacara 

                                                           

9Romastian dan Erens Elvianus, “Kebertahanan Tradisi Meta’ua pada Masyarakat Buton 

di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan”, Jurnal Kerabat Antropologi, Vol. 6 No. 2 

(2022). 



6 

 

 
 

atau pesta rakyat dengan mencangkup beberapa acara pelaksanaan seperti 

acara kamboto dengan menarikan tari linda, acara homa’ano bharuga atau 

makan bersama dan ditutup dengan kegiatan oro rewu atau membuang 

sampah.10 

3.  Tesis yang ditulis oleh Rahman, dalam tesisnya yang berjudul Kelisanan 

Dalam Tradisi Maataa Pada Masyarakat Laporo di Kabupaten Buton. 

Membahas tentang Tradisi maataa yang merupakan tradisi tahunan bagi 

masyarakat Laporo di Kabupaten Buton yang di dalamnya terdapat ritual, 

tarian dan nyanyian.11 

4. Skripsi karya Sri Hardina yang berjudul Makna Simbolik Upacara Adat 

Kariya (Pingitan) Pada Masyarakat Suku Siompu Desa Nggulanggula 

Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menguraikan 

tentang makna yang terkandung dalam upacara adat Kariya (pingitan), 

dimana apabila kaum wanita yang telah di Kariya artinya mereka telah 

melalui proses pembersihan diri dengan menghilangkan sifat-sifat jeleknya 

dan siap menghadapi kehidupan rumah tangga.12 

5. Jurnal yang ditulis oleh L.M Nasrun Saafi dan Hendri yang berjudul 

Tradisi Kasebu pada Masyarakat Wasilomata Kecamatan Mawasangka. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, tradisi kasebu merupakan acara 

pembuka tahun dengan menampilkan berbagai bentuk penampilan seperti 

patoge, penampilan tari saare dan tari linda, pertunjukan fimani atau silat 

dan potumbu atau adu fisik. Kemudian penelitian ini juga membahas 

                                                           

10Hasbudin dan Andi Syahrir P., “Tradisi Tari Fomani pada Masyarakat Siompu 

Kabupaten Buton Selatan”, Jurnal Humanika, Vol. 2 No. 17 (2016). 

11Rahman, “Kelisanan Dalam Tradisi Maataa Pada Masyarakat Laporo di Kabupaten 

Buton”, Skripsi, (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia 2011) 

12Sri Hardina, “Makna Simbolik Upacara Adat Kariya (Pingitan) Masyarakat Suku 

Siompu di Desa Nggula-nggula Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan”, Skripsi, 

(Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar 2018) 
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tentang nilai yang terkandung dalam tradisi kasebu dengan menunjukan 

bahwa tradisi ini mengandung nilai religious, nilai budaya dan nilai 

sosial.13  

Berdasarkan beberapa rujukan di atas, secara keseluruhan belum ada yang 

meneliti tentang akulturasi Islam dengan budaya lokal dalam tradisi metu’ua. 

Semuanya membahas tentang tari tradisional dan acara adat yang berkembang di 

daerah Buton tetapi dengan fokus masalah dan lokasi yang berbeda. Penulis disini 

akan meneliti tentang akulturasi Islam dengan budaya lokal tersebut. Dari 

beberapa literatur yang penulis amati untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian 

ini, penulis belum menemukan buku atau hasil penelitian yang membahas tentang 

akulturasi Islam dan budaya lokal. 

Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya 

menguraikan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam acara adat, makna 

simbolik serta tujuan dan fungsi tari linda dalam acara adat itu sendiri, sedangkan 

dalam penelitian ini penulis akan menguraikan bagaimana akulturasi Islam 

dengan budaya lokal dalam acara adat meta’ua yang dilaksanakan oleh 

masyarakat di kecamatan Siompu Barat. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini 

yaitu: 

a. Untuk mendeskripsikan eksistensi tradisi Meta’ua di kecamatan Siompu 

Barat kabupaten Buton Selatan. 

                                                           

13L.M Nasrun Saafi dan Hendri. “Tradisi Kasebu pada Masyarakat Wasilomata 

Kecamatan Mawasangka”, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 6 No. 1 (2020).  
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b. Untuk menguraikan tahap pelaksanaan tradisi Meta’ua di kecamatan 

Siompu Barat kabupaten Buton Selatan. 

c. Untuk menguraikan wujud akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi 

Meta’ua. 

2. Kegunaan 

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberi manfaat kepada 

masyarakat luas. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman 

yang mendalam kepada seluruh pembaca tentang eksistensi acara adat meta’ua di 

Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan. Melalui hasil penelitian ini, 

diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk menemukan atau 

memperoleh masalah penelitian dengan menggunakan bahan yang sama maupun 

berbeda. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi 

para budayawan dan masyarakat umum dalam upaya menjaga dan melestarikan 

budaya tradisional, khususnya dalam konteks acara adat meta’ua. Dengan 

penelitian ini, diharapkan para budayawan dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang acara adat meta’ua dan dapat mengambil langkah-

langkah yang relevan dalam melestarikannya. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang 

kekayaan budaya tradisional yang ada dan mendorong partisipasi mereka dalam 

menjaga dan mempromosikan keberlanjutan budaya tersebut.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Budaya dan Tradisi 

1. Pengertian Kebudayaan 

Kata “kebudayaan” memiliki akar kata dalam bahasa Sansekerta, yaitu 

“buddhayah”. Dalam bahasa Sansekerta, “budhi” berarti intelektualitas, 

pengetahuan, atau kesadaran, sedangkan “dhaya” berarti keadaan, keberadaan, 

dan manifestasi.1 Merujuk arti budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

budaya bisa diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan 

yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. 

Clyde Kluckhohn, mendefinisikan kebudayaan sebagai totalitas pola hidup 

suatu bangsa, yaitu peninggalan sosial yang diperoleh oleh individu dari 

kelompoknya. Koentjaraningrat mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah semua 

sistem gagasan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan Edward B. Taylor 

menggunakan kata kebudayaan untuk merujuk pada keseluruhan kompleksitas ide 

dan segala hasil karya manusia dalam perjalanan sejarahnya. Ini mencakup 

pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, kebiasaan, serta kemampuan dan 

perilaku lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat.2 

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, 

abstrak, dan luas.3 Budaya didefinisikan sebagai cara hidup masyarakat yang 

                                                           

1Ina Irhandayaningsih, “Pelestarian Kesenian Tradisional sebagai Upaya Dalam 

Menumbuhkan Kecintaan Budaya Lokal di Masyarakat Jurang Blimbing Tembalang”, Jurnal 

ANUVA, vol. 2 no. 1 (2018) h. 20. 

2Mahdayeni dkk, “Manusia dan Kebudayaan”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 

7 no. 2 (Agustus, 2019), h. 157. 

3Jamalul Lail dkk, “Belajar Tari Tradisional dalam Upaya Melestarikan Tarian Asli 

Indonesia”, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol. 4 no. 2 (Mei 2015), h. 102. 
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diwariskan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk 

menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya.4 

Berdasarkan beberapa definisi kebudayaan yang telah dipaparkan diatas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan cara 

hidup suatu masyarakat yang mencakup berbagai aspek seperti, pengetahuan, 

keyakinan, pemikiran, tindakan, dan kebiasaan yang kemudian menjadi ciri khas 

suatu masyarakat atau penduduk. Budaya adalah hasil karya manusia yang lahir 

serta terwujud setelah diterima dalam sebuah komunitas masyarakat dan 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai lingkungannya. Suatu 

kebudayaan tersebut kemudian diwariskan untuk generasi selanjutnya secara 

bersama.  

2. Unsur dan Wujud Kebudayaan 

Unsur-unsur kebudayaan bersifat universal, yang berarti mereka ada dalam 

semua masyarakat di mana pun, baik itu masyarakat primitf, masyarakat 

sederhana, masyarakat yang sedang berkembang, maupun masyarakat maju. 

Unsur-unsur tersebut juga menunjukan jenis-jenis atau kategori-kategori kegiatan 

manusia untuk menciptakan kebudayaan sebagai tugas diturunkan ke dunia 

sebagai utusan atau khalifah untuk mengelola bumi dan seisinya, merawat, 

melestarikan, dan membuatnya indah.5 

Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukan bahwa unsur-

unsur kabudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan 

semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur tersebut 

                                                           

4Sumarto, “Budaya, Pemahaman dan Penerapannya”, Jurnal Literasiologi, vol. 1 no. 2 

(Juli 2019), h. 147. 

5Nurdin Harry Kistanto, “Tentang Konsep Kebudayaan”, Jurnal Kajian Kebudayaan, vol. 

10 no. 2, (Februari 2017), h. 07. 
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adalah sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem peralatan dan 

teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.6 

Budaya mempunyai tiga wujud, yaitu kebudayaan sebagai 1) suatu 

kompleks ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, perarturan dan sebagainya, 2) 

suatu kompleks aktivitas kelakuan dari manusia dalam masyarakat, dan 3) sebagai 

benda-benda karya manusia.7 

Wujud pertama adalah wujud ide kebudayaan yang sifatnya abstrak, tak 

dapat diraba dan difoto. Lokasinya berada dalam alam pikiran warga masyarakat  

tempat kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Wujud kedua dari kebudayaan 

sering disebut sebagai sistem sosial, yang menunjuk pada perilaku yang berpola 

dari manusia. Sistem sosial berupa aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, 

berhubungan serta bergaul dari waktu ke waktu. Sedangkan wujud ketiga dari 

kebudayaan disebut kebudayaan fisik, yaitu keseluruhan hasil aktivitas fisik, 

perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat yang sifatnya konkrit berupa 

benda-benda.8 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kebudayaan mencakup 

aspek-aspek seperti bahasa, norma, nilai, seni, teknologi, dan institusi. Wujud 

kebudayaan dapat terlihat dalam bentuk materi seperti arsitektur, pakaian, dan 

alat, serta non-materi seperti kepercayaan, adat istiadat, dan bahasa yang 

digunakan oleh suatu kelompok masyarakat. keduanya saling terkait dan 

membentuk identitas dan cara hidup suatu komunitas. 

  

                                                           

6Sumarto, “Budaya, Pemahaman, dan Penerapannya”, Jurnal Literasiologi, vol. 1 no. 2 

(Juli 2019), h. 149. 

7Muhammad Bahar Akkase Teng, “Filsafat Kebudayaan dan Sastra (dalam perspektif 

sejarah)”, Jurnal Ilmu Budaya, vol. 5 no. 1, (Juni 2017), h. 72. 

8Sumarto, “Budaya, Pemahaman, dan Penerapan”, Jurnal Literasiologi, h. 154-155. 
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3. Tradisi 

Kata “tradisi” berasal dari bahasa latin “tradition”, yang merupakan 

bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja “trader” atau “trader” yang berarti 

“mentransmisikan, menyampaikan, dan menjaga”. Sebagai kata benda, kata 

tradition mengacu pada kebiasaan yang disampaikan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya dalam waktu yang cukup lama sehingga kebiasaan tersebut 

menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas. Ada tiga karakteristik tradisi. 

Pertama, taradisi merupakan kebiasaan dan sekaligus proses kegiatan yang 

dimiliki bersama suatu komunitas. Kedua, tradisi itu merupakan sesuatu yang 

menciptakan dan mengukuhkan identitas. Ketiga, tradisi merupakan sesuatu yang 

dikenal dan diakui oleh kelompok itu sebagai tradisinya.9 

Menurut D.A. Peransi, traidisi berasal dari kata traditium, yang berarti 

segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. 

Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan 

atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan secara terus menerus hingga 

sekarang.10 

Sejalan dengan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa budaya yang telah 

dilakukan secara terus menerus termasuk tradisi dimana tradisi merujuk pada 

praktik-praktik, kebiasaan, atau ritus yang diwariskan dari generasi ke generasi 

dalam suatu kelompok masyarakat. Tradisi dapat mencakup berbagai aspek 

kehidupan, termasuk upacara adat, cerita rakyat, tata cara pernikahan dan nilai-

nilai yang dijunjung tinggi. 

                                                           

9Sibariani dkk, Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan, Jurnal Ilmu 

Bahasa, (2015), h. 4. 

10Rhoni Rodin, Tradisi Tahlilan dan Yasinan, Jurnal Kebudayaan Islam, vol. 11 no. 1, 

(Januari 2013), h. 78. 
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Tradisi memiliki peran penting dalam membentuk identitas suatu budaya 

atau komunitas, dan seringkali menjadi landasan bagi pemahaman kolektif 

mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang dihormati dalam suatu masyarakat. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa acara adat meta’ua yang dilakukan oleh 

masyarakat di Kecamatan Siompu Barat termasuk tradisi karena telah dilakukan 

dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang. 

B. Akulturasi Budaya 

Kata akulturasi berasal dari istilah antropologi “acculturation” yang 

berasal dari bahasa Inggris. Istilah ini merujuk pada proses dimana individu atau 

kelompok masyarakat menyesuaikan diri dengan adat kebudayaan baru atau 

kebiasaan asing. Dalam konteks akulturasi, terjadi perubahan dan penerimaan 

elemen-elemen budaya baru oleh kelompok atau individu yang sudah memiliki 

budaya sebelumnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

“akulturasi” adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling 

mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu 

masyarakat, sebagian menyerap secarah selektif sedikit atau banyak unsur 

kebudayaan asing itu.11 

J. W. Powel mendefinisikan akulturasi sebagai perubahan psikologis yang 

disebabkan oleh imitasi perbedaan budaya. Akulturasi juga dimaknai sebagai 

bentuk asimilasi dalam kebudayaan, pengaruh pada suatu kebudayaan oleh 

kebudayaan yang lain, yang terjadi apabila pendukung-pendukung dari kedua 

kebudayaan itu berhubungan lama. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, 

disebutkan bahwa akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau 

                                                           

11Muhammad Haramain, “Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal”, Jurnal Kuriositas, vol. 

11, no. 2, (Desember 2017), h. 193. 
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lebih dan saling mempengaruhi.12 Malinowski mengatakan bahwa (perubahan 

kebudayaan) mungkin disebabkna oleh faktor-faktor dan kekuatan spontan yang 

munucul dalam komunitas, atau mungkin hal tersebut terjadi melalui kontak 

dengan kebudayaan yang berbeda. 

Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk 

kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Akulturasi dapat di 

definisikan sebagai proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok manusia 

dengan kebudayaan tertentu berinteraksi dengan unsur-unsur dari kebudayaan 

asing. Dalam proses ini, unsur-unsur kebudayaan asing secara perlahan diterima 

dan diolah kedalam kebudayaan kelompok tersebut tanpa menyebabkan hilangnya 

identitas kebudayaan mereka sendiri. Dengan demikian, akulturasi melibatkan 

penerimaan dan penyesuaian terhadap elemen-elemen baru tanpa mengorbankan 

keunikan dan kepribadian kebudayaan yang sudah ada.13 

Akulturasi adalah perpaduan antara dua budaya atau lebih dalam satu 

kemasan. Masuknya unsur budaya luar dalam suatu budaya akan berdampak pada 

berubahnya sistem dan unsur-unsur budaya didalamnya. Tidak hanya 

mengakibatkan perubahan pola budaya, interaksi antara dua kebudayaan juga 

dapat dijadikan sarana peleburan budaya menjadi kemasan budaya baru. Hal ini 

dapat dilihat dari perubahan unsur-unsur budaya asli yang sudah mendapat 

modifikasi sebagai akibat pemasukkan nilai dan paham dari budaya baru.14 

                                                           

12Muhammad Arifin, “Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Aceh (Studi Terhadap 

Ritual Rah Ulei di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh”, Jurnal Ilmiah Islam Futura, vol. 15 

no. 2 (Februari 2016), h. 261. 

13Suhardi, “Komunikasi Budaya: Akulturasi, Asimilasi dan Problematikanya”, Skripsi, 

(Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017) 

14Bagus Wahyu Setiawan dan Kundharu Saddhono, “Akulturasi Budaya Islam-Jawa 

dalam Pementasan Kesenian Ketoprak”,Jurnal Tari, Teater, dan Wayang, Vol 2 No. 1, (May 

2019) h. 30. 
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Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multietnik karena 

beragamnya kebudayaan dan adat istiadat suku bangsa yang hidup di Indonesia. 

Namun, dalam kehidupan manusia tentu akan terjadi perubahan sedikit demi 

sedikit sehingga berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat karena adanya 

suatu kontak antar kebudayaan yang akan saling mempengaruhi satu sama lain. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa kulturasi budaya adalah 

penggabungan atau perpaduan dua kebudayaan, dalam hal ini perpaduan antara 

budaya lokal dan budaya Islam dimana kedua kebudayaan ini bersifat saling 

melengkapi satu sama lain tanpa menghapus corak asli dari kebudayaan tersebut. 

1. Budaya Lokal 

Budaya lokal yang hidup ditengah masyarakat biasanya muncul karena 

adanya dorongan spiritual dari masyarakat serta praktik-praktik ritual lokal yang 

memiliki makna penting secara spiritual dan materil dalam kehidupan sosial suatu 

lingkungan masyarakat. Budaya lokal memiliki hubungan yang erat dengan 

masyarakat di lingkungan tersebut serta dengan seluruh alam di sekitarnya.15 

Kebudayaan lokal merupakan kumpulan dari kebudayaan tradisional yang 

ada di daerah tersebut, dalam kebudayaan daerah terkandung berbagai segi 

kehidupan yang dihayati oleh masyarakat sepanjang zaman.16 Budaya lokal 

merujuk pada nilai-nilai yang dihasilkan oleh masyarakat suatu daerah secara 

alami dan diperoleh melalui proses pembelajaran dari generasi ke generasi. 

Budaya lokal dapat mencakup tradisi, seni, pola pikir, atau hukum adat. Budaya 

                                                           

15Naomi Diah Budi Setyaningrum, “Budaya Lokal di Era Global”, Jurnal Ilmu 

Pengetahuan dan Karya Seni, vol. 20 no. 2 (November 2018), h. 104.  

16Rian Fauzi, Siti Jubaedah, “Nilai-nilai Pendidikan Dalam Kesenian Terbang Gede di 

Desa Cimoyan Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang”, Jurnal Kala Manca, vol. 7 no. 2 (Juli-

Desember 2019), h. 15. 
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lokal umunya didefinisikan sebagai budaya asli yang berkembang dalam suatu 

kelompok masyarakat tertentu.17 

Menurut Ismail, yang dimaksud budaya lokal adalah semua ide, aktivitas 

dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. 

Budaya lokal tersebut secara actual masih tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian 

sumber budaya lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas dan hasil aktivitas 

tradisonal atau warisan nenek moyang masyarakat setempat, namun juga semua 

komponen atau unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi ciri 

khas dan hanya berkembang dalam masyarakat tertentu.18 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa, budaya lokal merujuk 

pada warisan budaya yang dimiliki dan dijaga oleh suatu komunitas atau 

kelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu. Ini mencakup berbagai unsur 

seperti bahasa, tradisi, seni, dan nilai-nilai yang menjadi bagian integral dari 

identitas budaya suatu daerah. Budaya lokal sering kali mencerminkan cara hidup, 

sejarah, dan nilai-nilai yang unik bagi suatu komunitas tertentu, yang 

membedakannya dari budaya-budaya lain di sekitarnya. 

2. Budaya Islam 

Budaya Islam mencakup pandangan bahwa aspek syariah memiliki 

kedudukan mutlak dan mengikat, serta praktiknya yang termanifestasi dalam 

                                                           

17Irmawati, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Kematian 

(Ngalle Allo) di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tampobulu Kabupaten Gowa”, Skripsi, (Gowa: 

Fakultas Adab dan Humaniora 2017), h. 16-17. 

18Indra Tjahyadi, Sri Andayani, Hosnol Wafa, Pengantar Teori dan Metode Penelitian 

Budaya, (Lamongan: Pagan Press 2020), h. 35. 
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kehidupan sehari-hari. Ini menegaskan adanya hubungan yang kontinu anatara 

seorang muslim dengan tuhan.19 

Sebelum Islam masuk ke Indonesia. khususnya di Sulawesi, sudah ada 

tradisi atau budaya masyarakat setempat. Ajaran Islam memiliki peran penting 

dalam membimbing masyarakat menuju kebaikan dan kemaslahatan. Sebagai 

penyeleksi, ajaran Islam bertugas untuk menyaring budaya masyarakat yang 

sesuai dengan ajaran agama, menjaga yang baik untuk diteruskan dan meluruskan 

yang salah. Namun, penting untuk dicatat bahwa ajaran Islam tidak secara 

langsung menghapus atau menghilangkan tradisi atau budaya lokal. Sebaliknya, 

ajaran Islam berfungsi sebagai landasan dan panduan untuk menyempurnakan dan 

mengembangkan budaya lokal agar sejalan dengan agama. Dengan demikian, 

ajaran Islam dapat memberikan arah yang lebih baik bagi masyarakat dalam 

memepertahankan identitas budaya lokal mereka sambil memastikan bahwa nilai-

nilai agama tetap dijunjung tinggi. Jadi akulturasi Islam dengan budaya lokal 

adalah sesuatu yang pasti terjadi di kalangan masyarakat, dengan perwujudannya 

berfariasi sesuai dengan kondisi dan tradisi masyarakat setempat.20 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya Islam 

merujuk pada perwujudan budaya yang diwarnai oleh nilai-nilai, norma, dan 

praktik-praktik yang berasal dari ajaran agama Islam. Ini mencakup aspek-aspek 

ritual keagamaan, adat istiadat dan seni yang tercermin dalam kehidupan umat 

Islam. Budaya Islam juga mencerminkan keragaman, karena pengaruhnya meluas 

ke berbagai wilayah dengan tradisi dan kebiasaan yang berbeda. 

                                                           

19Andewi Suhartini dkk, “Konsep Budaya Dalam Pandangan Islam Sebagi Sistem Nilai 

Budaya Global (Analisis Terhadap Pemikiran Ali Ahmad Madkur), Jurnal Pendidikan dan 

Pemikiran Islam, vol. 5 no. 1 (Januari-Juni 2021), h. 66. 

20Hamzah Junaid, “Kajian Kritis Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal”, Jurnal 

Diskursus Islam, vol. 1 no. 1 (April 2013), h. 72. 
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C. Kesenian Tradisional 

Seni merujuk pada segala aktivitas manusia yang muncul dari ekspresi dan 

kehidupan emosional mereka, serta memiliki sifat yang indah. Seni bisa dianggap 

sebagai penciptaan keindahan yang dilakukan oleh manusia. Menurut Dewantara, 

kesenian dapat diartikan sebagai karya manusia yang menampilkan keindahan dan 

diciptakan dalam bentuk berbagai produk yang dapat memberikan kesenangan. 

Kesenangan tersebut dapat dirasakan melalui panca indra, bahkan dapat mencapai 

kedalaman yang lebih dalam yang menyentuh jiwa.21 

Kesenian tradisional adalah salah satu jenis budaya tradisional. Kesenian 

tradisional adalah sarana yang digunakan untuk mengungkapkan keindahan yang 

berasal dari dalam jiwa manusia. Hal ini merupakan hasil dari ekspresi hasrat 

manusia terhadap keindahan, yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya atau 

sistem masyarakat yang melestarikan kesenian tersebut. Dalam karya seni 

tradisional, terdapat pesan yang tersembunyi yang mencerminkan pengetahuan, 

gagasan, kepercayaan, dan nilai-nilai norma masyarakatnya. Karya seni 

tradisional menjadi sarana yang kuat untuk menyampaikan dan memperkuat 

identitas, sejarah, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tersebut.22 

Penciptaan kesenian tradisional selalu berlandaskan pada filosofi sebuah 

aktivitas dalam budaya tertentu. Filosofi ini dapat bersifat religius, terkait dengan 

keyakinan agama, atau seremonial, terkait dengan praktik-praktik ritual dan 

upacara tradisional. Filosofi tersebut memberikan landasan spiritual, makna, dan 

tujuan yang mendalam dalam proses penciptaan karya seni tradisional. Kesenian 

tradisional muncul sebagai bagian dari gagasan dan ide yang hasilkan oleh 

                                                           

21Diah Uswatun Nurhayati, “Gagasan Ki Hajar Dewantara Tentang Kesenian dan 

Pendidikan Musik di Tamansiswa Yogyakarta”, Jurnal Pengkajian, Penyajian, dan Penciptaan 

Musik, Vol. 7 No. 1, (April 2019), h. 12. 

22Laura Andri, “Seni Pertunjukan Tradisional di Persimpangan Zaman: Studi Kasus 

Kesenian Menak Koncer Sumowono Semarang”, Jurnal Humanika, vol. 23 No. 2 (2016). h. 25. 
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sekelompok masyarakat tertentu. Gagasan-gagasan inikemudian dikemas secara 

artistick dalam bentuk karya seni tradisional, yang mencerminkan nilai-nilai yang 

berkembang dalam masyarakat tersebut.23 

Kasim Achmad dari Direktorat Kesenian Depatemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, mendefinisikan kesenian tradisional sebagai suatu bentuk seni yang 

bersumber dan berakar dalam masyarakat terstentu. Lebih lanjut, kesenian 

tradisional juga dianggap telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat 

dalam lingkungannya. Pengolahan kesenian tradisional didasarkan pada cita-cita 

masyarakat yang mendukungnya. Cita-cita ini menjadi panduan dalam proses 

penciptaan dan pengembangan kesenian tradisional. Hasil kesenian tradisional 

umumnya diterima sebagai tradisi pewarisan yang diturunkan dari generasi tua 

kepada generasi muda. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesenian tradisional 

adalah bentuk hasil karya masyarakat yang telah lahir dari lama dan dijadikan 

sebagai tradisi. 

D. Tarian Tradisional 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seni tari didefinisikan 

sebagai gerakan badan yang berirama, biasanya disertai bunyi-bunyian seperti 

musik, gamelan, dan lain sebagainya. Bagong Kussudiarja mengungkapkan 

bahwa, tari adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, 

berirama, dan memiliki jiwa yang harmonis.24 

Seni tari merupakan salah satu bentuk karya seni yang berkembang dan 

terus dilestarikan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Tari 

                                                           

23Laura Andri, “Seni Pertunjukan Tradisional di Persimpangan Zaman: Studi Kasus 

Kesenian Menak Koncer Sumowono Semarang”, Jurnal Humanika, vol. 23 No. 2 (2016). h. 25. 

24Harlina, Eksistensi Budaya Tari Honari Mosega Masyarakat Mandati Kabupaten 

Wakatobi, Skripsi, (2019), h. 1-5. 
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adalah salah satu cabang seni yang dalam pengekspresiannya menggunakan gerak 

tubuh. Tari merupakan ekspresi jiwa manusia melalui gerakan ritmis yang indah 

dengan memperhatikan unsur, ruang, waktu, dan mengandung pesan tertentu.25 

Seni tari tradisional adalah bentuk kebudayaan daerah yang mengandung 

dan membawa unsur-unsur serta nilai-nilai budaya dari daerah tersebut. Tari 

tradisional mencerminkan identitas dan warisan budaya suatu daerah, 

memperlihatkan kekayaan dan keunikan budaya yang telah diwariskan dari 

generasi ke generasi. Seni tari tradisional merupakan salah satu bentuk 

kebudayaan daerah yang kaya akan nilai-nilai historis dan pesan-pesan filosofis. 

Tari tradisional tidak hanya menjadi sarana hiburan atau ekspresi artistik semata, 

tetapi juga memiliki dimensi yang lebih dalam. Dalam tari tradisional, terdapat 

aspek spirirtual, moral, dan sosial yang tercermi dalam gerakan, kostum, musik, 

dan cerita yang disampaikan.26 

Seni tari tradisional merupakan hasil dari sifat estetik simbolik masyarakat 

yang berakar dalam pengalaman hidup, seperti aspek sosial, budaya, dan agama. 

Tarian tradisional tidak hanya sekedar sekumpulan gerakan fisik, tetapi juga 

mengandung makna yang dalam dan melambangkan pengalaman kehidupan 

masyarakat yang menciptakannya.27 Tari tradisional adalah tarian yang lahir, 

tumbuh, dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu, kemudian diturunkan 

atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Tarian tersebut 

                                                           

25Tri Yuliana Wijayanti, Seni Tari dalam Pandangan Islam, Jurnal Alfuad, Vol. 2 No. 2 

(Desember 2018) h. 50. 

26Diyah Ayu Retnoningsih, “Eksistensi tari Tradisional Terhadap Pebentukan Karakter 

Siswa Sekolah Dasar”, Jurnal Dialektika Jurusan PGSD, Vol. 7 No. 1, (Maret 2017), h. 23. 

27Khoirun Nisya, “Eksistensi Tari Tradisional Penthul Melikan di Kabupaten Ngawi 

tahun 1999-2010”, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 12 No. 4, (2022), h. 2. 
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memiliki akar yang kuat dalam budaya dan tradisi masyarakat tempatnya 

berasal.28 

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa tari tradisional 

adalah hasil karya seni yang bersifat keindahan dalam suatu masyarakat yang 

berlandaskan dari pengalaman hidup sehingga mengandung nilai-nilai yang 

kemudian diwariskan secara turun temurun. 

  

                                                           

28Nainul Khutniah dkk, “Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati di Sanggar 

Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Jepara”, Jurnal Seni Tari, Vol. 1 No. 1, (2012), h. 12. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian budaya yang menggunakan data 

kualitatif dengan analisis deskriptif, data kualitatif adalah data berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang-orang yang dapat diamati.1 

Data diperoleh melalui penelitian lapangan, dimana penulis mengamati secara 

langsung budaya setempat untuk mendapatkan informasi atau data-data yang 

kemudian diolah dan di analisis.2 Adapun sumber data yang akan digunakan 

adalah sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data 

melalui observasi atau proses pengamatan sistematis terhadap suatu objek maupun 

fenomena, kemudian penulis juga akan melakukan wawancara dengan 

mewawancarai beberapa narasumber atau informan terkait acara adat meta’ua, 

dan yang terakhir metode dokumentasi yaitu peneliti akan menyimpan informasi 

tentang tari linda baik tertulis maupun visual dalam bentuk dokumen. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton 

Selatan, Sulawesi Tenggara. Alasan peneliti memilih tempat atau lokasi penelitian 

ini karena masyarakatnya hingga saat ini masih melaksanakan dan melestarikan 

tradisi atau budaya leluhur mereka yang dimana didalamnya masih terdapat 

praktik-praktik kepercayaan terdahulu yang harus dikaji untuk mengetahui lebih 

dalam lagi mengenai tradisi atau budaya tersebut dalam hal ini acara adat meta’ua. 

                                                           

1Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (CV. Syakir Media Press: 2021), hal. 

30. 

2Fadlun Maros, Julian Elitear, Ardi Tambunan, Ernawati Koto, “Penelitian Lapangan 

(Field Research)”, Tesis (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2016) 
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Selain itu lokasinya juga mudah dijangkau oleh peneliti sehingga waktu penelitian 

dapat digunakan lebih efisien. 

a. Kondisi Geografis 

Letak Kecamatan Siompu Barat dilihat dari peta Kabupaten Buton Selatan 

berada di daratan pulau Siompu, di sebelah barat daya Pulau Buton. Batas-batas 

wilayah kecamatan Siompu Barat yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan 

kecamatan Kadatua, di sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores, di sebelah 

Timur berbatasan dengan kecamatan Siompu, di sebelah barat berbatasan dengan 

Laut Flores. Kondisi topografi tanah daerah kecamatan Siompu Barat pada 

umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-

bukit. Sedangkan wilayah sebelah utara kondisinya agak berbatu.3 

b. Adat Istiadat 

Perspektif masyarakat kecamatan Siompu Barat terhadap adat istiadat 

tercermin dalam kecenderungan mereka untuk menjaga warisan budaya yang 

diteruskan dari nenek moyangnya. Meskipun telah mengalami pembaharuan 

sebagai respon terhadap perkembangan zaman, masyarakat di kecamatan tersebut 

tetap melaksanakan tradisi atau adat istiadat yang telah ada sejak dahulu. 

Adapun salah satu adat istiadat yang masih diterapkan dan dipertahankan 

oleh masyarakat kecamatan Siompu Barat adalah pelaksanaan acara adat meta’u-

a. Selain itu terdapat juga beberapa tradisi yang masih dipertahankan sampai saat 

ini yaitu ta’uno o-tim atau pesta panen, haroa maludhu atau peringatan maulid 

Nabi, kasabha atau akikah, Qadhiri atau perayaan malam lailatul qadar, tradisi 

poalo atau peringatan kematian dan lain sebagainya. 

  

                                                           

3BPS Kabupaten Buton, “Kecamatan Siompu Barat dalam Angka”, BPS Kabupaten 

Buton, 2022, h. 5. 
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c. Agama dan Kepercayaan 

Mayoritas penduduk masyarakat kecamatan Siompu Barat memeluk 

agama Islam, sebagaimana dibuktikan oleh seluruh masyarakat yang 100% 

mengikuti ajaran Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, mereka 

didukung oleh adanya 10 bangunan masjid yang tersebar di beberapa desa sebagai 

fasilitas tempat peribadatan. Selain itu, masyarakat setempat biasanya 

mengadakan acara-acara spiritual keagamaan termasuk peringatan maulid Nabi 

Muhammad Saw, Isra’ Mi’raj, Nuzul Qur’an, Qhatam Qur’an, dan khitanan. 

Selain kegiatan tersebut, terdapat juga beberapa kelompok majelis taqlim dan 

remaja masjid yang aktif di kecamatan tersebut. 

d. Mata Pencarian 

Secara umum, masyarakat di kecamatan Siompu Barat memiliki mata 

pencaharian sebagai petani dan nelayan, menghasilkan pendapatan dari pertanian 

seperti jagung, singkong, sayur mayur dan buah-buahan seperti mangga, jambu 

mente, pisang dan srikaya. Disamping itu, mereka juga berternak hewan seperti 

ayam, kambing, dan bebek.  

Selain berprofesi sebagai petani dan nelayan, sebagian masyarakat terlibat 

dalam sector perdagangan atau bekerja di luar daerah sebagai perantau. Sebagian 

lainnya bekerja sebagai PNS, pegawai honorer yang bekerja sebagai guru di 

sekolah serta ada yang bekerja sebagai pegawai kantor desa, kecamatan dan 

puskesmas. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan 

antaralain: 
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1. Pendekatan Sejarah  

Pendekatan sejarah merupakan suatu metode penelaahan yang sistematis 

terhadap masa lampau dengan menggunakan sumber-sumber informasi yang 

tersedia.4 Pendekatan ini melibatkan analisis dan interpretasi etrhadap berbagai 

sumber sejarah, seperti dokumen, arsip, catatan, dan bukti-buti lain yang dapat 

memberikan pemahaman tentang peristiwa, kehidupan, dan perkembangan masa 

lalu. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan ini guna menganalisis 

tentang sejarah acara adat meta’ua. 

2. Pendekatan Antropologi 

Koentjaraningrat mengungkapkan bahwa antropologi sebagai ilmu 

berusaha memahami dan menganalisis manusia dalam segala aspek kehidupan 

mereka, termasuk aspek fisik, sosial, budaya, dan perilaku. Sedangkan David 

Hunter mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang lahir dari keingintahuan 

yang tidak terbatas tentang umat manusia.5 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Antropologi 

adalah kajian ilmu yang mencoba memahami tentang manusia, baik dari segi fisik 

maupun sosial budayanya. Antropologi berfokus pada pengamatan langsung, 

partisipasi, dan analisis konteks sosial untuk menggali pemahaman yang 

mendalam tentang kehidupan dan pengalaman manusia dalam konteks budaya 

mereka. Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan antropolgi 

guna memahami secara mendalam terkait budaya atau tradisi yang berkembang di 

masyarakat setempat. 

                                                           

4Sri Haryanto, Pendekatan Historis dalam Studi Islam, Jurnal Ilmiah Studi Islam, Vol. 

17 No. 1, (Desember 2017), h. 131. 

5Dedi Mahyudi. “Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam”, Jurnal Pendidikan dan 

Bahasa Arab, vol. 2 no. 2 (2016), h. 207. 
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3. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses 

sosial dalam masyarakat, termasuk perubahan-perubahan sosial yang terjadi.6 

Sosiologi berfokus pada analisis hubungan antara individu-individu, kelompok, 

dan institusi dalam masyarakat, serta bagaimana interaksi dan struktur sosial 

mempengaruhi perilaku dan pola-pola sosial. Pendekatan sosiologi merujuk pada 

cara-cara atau perspektif yang digunakan unutk memahami, menjelaskan, dan 

menganalisis fenomena sosial. Melalui pendekatan sosiologi, penulis akan 

melakukan pengamatan langsung atau observasi lapangan dan melakukan 

wawancara dengan narasumber atau masyarakat yang berhubungan dengan tradisi 

budaya masyarakat setempat. 

4. Pendekatan Agama 

Pendekatan agama dalam penelitian kualitatif dapat melibatkan 

pemahaman mendalam tentang pengalaman keagamaan individu atau kelompok, 

analisis makna simbolik, dan eksplorasi nilai-nilai agama yang mungkin 

mempengaruhi perilaku atau keputusan. 

Agama merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan yang mengatur 

hubungan umat manusia atau seseorang baik dengan tuhan, diri sendiri, terhadap 

sesama manusia maupun dengan alam. Penulis menggunakan pendekatan agama 

guna mengetahui akulturasi atau perpaduan antara Islam dengan budaya lokal. 

  

                                                           

6M. Arif Khoiruddin, Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam, Jurnal Pemikiran 

Keislaman, Vol. 25 No. 2, (September 2014), h. 395. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat 

baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data primer 

diperoleh sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan 

analisa lebih lanjut.7 

Data Primer adalah data asli atau data yang diperoleh dari narasumber 

utama. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis dari 

narasumber utama secara langsung. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk 

mendapatkan data primer adalah penulis melakukan observasi atau wawancara 

secara langsung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari 

bahankepustakaan, data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.8 

Data sekunder merupakan kebalikan dari data primer. Data sekunder 

adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber utama, tetapi penulis 

memperoleh data dari sumber lain misalnya dari buku atau jurnal, atau orang lain. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Menurut definisi Morris, observasi dapat dijelaskan sebagai tindakan 

mencatat gejala tertentu dengan menggunakan instrument yang sesuai, serta 

                                                           

7Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2013) h. 87. 

8Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2013) h. 88. 
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merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lainnya9.  Metode observasi adalah 

teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap kondisi 

atau perilaku suatu objek. Dalam tahap ini, penulis secara langsung mengamati 

dan mencatat informasi tentang objek atau fenomena yang diamati terkait acara 

adat meta’ua di kecamatan Siompu Barat. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

penelitian dimana peneliti dan narasumber bertemu dalam suatu situasi tertentu 

untuk mendapatkan informasi. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara 

peneliti dan narasumber, dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber dan mencatat respon atau jawaban yang diberikan.10 Dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dalam 

hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.11 

Teknik wawancara merupakan metode sistematis yang dugunakan untuk 

mendapatkan informasi melalui pertanyaan lisan tentang suatu objek atau 

peristiwa. Pada tahap ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan 

sejumlah narasumber atau informan yang memiliki pengetahuan tentang acara 

adat meta’ua.  

                                                           

9Hasyim Hasanah, “Teknik-teknik Observasi”, Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8 No. 1 (Juli, 

2016), h. 26. 

10Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif”, 

Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11 No. 2 (Februari 2015), h. 74. 

11Prof. Dr. Sugiyono;Dr. Setiyawami, SH.,M.Pd, Metode Penelitian Sumber Daya 

Manusia (Kuantitatif, Kualitatif, dan Studi Kasus), (Bandung: CV. Alfabeta, 2022), h. 567. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi  bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental.12 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen-dokumen atau sumber-

sumber tertulis sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini dokumentasi 

digunakan untuk menelusuri sumber data yang ada hubungan langsung dengan 

meta’ua. Dalam kegiatan ini penulis mengumpulkan kegiatan penelitian untuk 

menggambarkan kegiatan yang dilakukan dan menelusuri dkumen-dokumen yang 

dapat dipakai untuk menjawab permasalahan selama penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian berperan penting dalam memperoleh data. Sehingga 

instrument adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

dan mengukur informasi tentang data penelitan yang diteliti.13 Adapun alat-alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Daftar wawancara 

2. Alat tulis untuk mencatat informasi yang didapat dari informan atau 

narasumber 

3. Alat perekam suara atau kamera untuk mengambil gambar dan merekam 

informasi dari narasumber. 

  

                                                           

12Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) h. 

84. 

13Hamni Fadilah Nasution, Insstrumen Penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian 

Kuantitatif, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol. 4 No. 1 (2016), h. 63. 
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh penulis 

untuk menganalisis data-data yang telah ditemukan atau dikumpulkan melalui 

metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Adapun tahap analsis data yang 

digunakan, antaralain: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang melibatkan 

pengolahan data lapangan dengan tujuan mengemukakan kesimpulan yang akurat 

dan berdasar pada data yang telah dikumpulkan.14 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang 

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

demikia data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.15 Penulis mereduksi data-data yang berkaitan dengan 

tradisi meta’u-a kemudian menyederhanakan data yang didapatkan mulai dari 

hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah proses mengorganisir dan menyusun sekelompok 

informasi dalam bentuk yang jelas, terstruktur, dan dapat dimengerti. Penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan mudah dipahami.16 Penulis selanjutnya menguraikan 

                                                           

14Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 (2018), h. 

91. 

15Prof. Sugiyono; Dr. Setiyawami, SH., M.Pd, Metode Penelitian Sumber Daya Manusia 

(Kuantitatif, Kualitatif, dan Studi Kasus), (Bandung: CV. Alfabeta, 2022), h. 585. 

16Wiwin Yuliani, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan 

dan Konseling, Jurnal Quanta, Vol. 2 No. 2 (2018), h. 88. 
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data yang diperoleh dari lapangan atau informan. Tujuannya untuk memudahkan 

dalam memahami penelitian tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus menerus 

selama seluruh proses penelitian, mulai dari awal pengumpulan data hingga tahap 

akhir pengumpulan data. Penarikan kesimpulan merupakan proses penting dalam 

penelitian yang melibatkan evaluasi, analisis, dan sintesis data yang telah 

dikumpulkan.17 Dalam penarikan kesimpulan ini diharapkan akan hadirnya 

temuan baru baik berupa deskripsi maupun gambaran terkait penelitian yang 

diteliti.

                                                           

17Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 (2018), h. 

94. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Eksistensi Tradisi Meta’ua di Kecamatan Siompu Barat 

1. Asal Usul Tradisi Meta’ua 

Tradisi Meta’ua merupakan kegiatan acara adat tahunan yang 

dilaksanakan oleh lembaga adat masyarakat Siompu yang berlangsung selama 

kurang lebih satu minggu. Di dalam tradisi Meta’ua terdapat beberapa kegiatan 

yang ditampilkan diantaranya tari linda, homaa’ano Bharuga (makan bersama di 

rumah adat), pomani (pertunjukan pencak silat) dan diakhiri dengan kegiatan oro 

rewu (membuang sampah).1 Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu 

narasumber bawa: 

 “Meta’ua adalah sebuah acara adat atau pesta adat yang telah berkembang 
dalam lingkungan masyarakat kecamatan Siompu Barat. Dalam rangkaian 
acara ini, beberapa kegiatan dilaksanakan, termasuk kaumbo, linda, dan 
pomani. Pelaksanaan meta’u-a dijadikan sebagai wujud dari upaya 
pelestarian budaya yang telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah 
masyarakat kecamatan Siompu Barat.”2 

Asal usul tradisi meta’ua masih belum dapat diketahui secara pasti, 

mengingat setiap daerah memiliki kisah masing-masing terkait dengan asal mula 

tradisi ini. Meskipun demikian, hasil wawancara dengan berbagai sumber, 

termasuk tokoh adat seperti Bapak H. Ridwan dari kecamatan Siompu Barat, 

menunjukan klaim bahwa tradisi ini berasal dari Muna. 

Dalam wawancara tersebut, narasumber hanya menyampaikan bahwa 

pengetahuan terkait latar belakang keberadaan tradisi meta’ua di kecamatan 

Siompu Barat masih sangat terbatas. Ia mengungkapkan bahwa informasi yang 

                                                           

1Romastian, Erens Elvianus Ekoodoh. “Kebertahanan Tradisi Meta’ua pada Masyarakat 

Buton di Kecamatan Siompu  Kabupaten Buton Selatan”, KABANTI:Journal Kerabat Antropologi, 

Vol. 6 No. 2 (2022). h. 245. 

2La Amredi (46 tahun), Pemerintah Desa, Wawancara, Tanggal 24 Juni 2023. 
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dimilikinya berasal dari  cerita-cerita orangtua zaman dulu. Dalam wawancara 

tersebut Bapak H. Ridwan mengatakan bahwa: 

“Dahulu, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 
seorang anak perempuan, mereka berasal dari tanah Muna, yang terdampar 
di tengah laut perairan Buton. Dalam keadaan sulit itu, orangtua dari anak 
perempuan tersebut membuat nazar atau berjanji bahwa jika mereka 
selamat atau menemukan sebuah pulau, mereka akan merayakan 
keselamatan itu dengan mengadakan suatu perayaan untuk anak mereka 
sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Setibanya di pulau Siompu, sesuai 
dengan janji mereka, nazar atau janji yang telah diucapkan segera 
dipenuhi. Dengan anak mereka di pingit atau ka’umbo kemudian 
dilanjutkan dengan rangkaian acara-acara hiburan.”3 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan 

acara adat meta’ua berawal dari kedatangan sebuah keluarga warga Muna yang 

selamat dari keadaan sulit di perairan Buton. Dalam keadaan sulit itu, terucap 

nazar oleh kedua orang tua dari anak perempuan tersebut dimana mereka akan 

mengadakan sebuah acara atau perayaan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur 

atas keselamatan dari keadaan tersebut. Setelah tiba di pulau Siompu mereka 

kemudian memenuhi nazar atau janji yang telah diucapkan dengan mengadakan 

suatu perayaan untuk anak mereka yakni anak mereka di umbo (pingit) disertai 

dengan pelaksanaan tari linda lalu diikuti acara lainnya yang oleh masyarakat 

setempat menyebutnya sebagai acara adat meta’ua. 

Hingga saat ini, acara adat meta’ua masih terus dilakukan meskipun telah 

mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut 

dapat dilihat dalam segi pelaksanaannya, seperti pada prosesi ka’umbo atau 

pingitan yang belakangan ini sudah tidak dilaksanakan, sebagaimana diungkapkan 

oleh salah satu tokoh adat dalam wawancara bersama Bapak La Gande. Beliau 

mengatakan bahwa: 

“Tradisi Ka’umbo atau pingitan tidak lagi dijalankan karena anak 
perempuan sekarang telah mengejar pendidikan dan memiliki pemahaman 
tentang aturan-aturan agama. Oleh karena itu, para pemangku adat tidak 

                                                           

3H. Ridwan (72 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2023. 
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dapat memaksa meraka untuk mengikuti acara pingitan. Selain itu, 
pelaksanaan pingitan memakan waktu selama empat hari, dimana 
pesertanya harus tinggal di dalam kamar dan tidak boleh keluar selama 
periode tersebut.”4 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disimak dan ditelaah, bahwa 

dalam perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, terjadi perubahan dalam 

pelaksanaan acara adat meta’ua oleh masyarakat setempat. Penyesuaian dan 

perpaduan antar unsur budaya, seperti yang dijelaskan, merupakan suatu kondisi 

yang lumrah dan wajar. Hal ini terjadi karena setiap unsur baru yang memasuki 

suatu konteks budaya akan secara alami beradaptasi dengan sistem yang sudah 

terbentuk sebelumnya, paling tidak dengan dasar-dasar nilai yang melekat dalam 

ruang budaya setempat sebelum menjadi bagian integral dari unsur budaya 

tersebut. 

Kedatangan Islam memengaruhi tata kehidupan sosial masyarakat Buton 

secara menyeluruh. Pengaruh Hindu secara perlahan-lahan mulai ditinggalkan 

oleh masyarakat dan kemudian mereka beralih kepada Islam. Sistem tatanan 

kehidupan berbangsa pun diatur sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam.5 

Dalam konteks historis, proses pengislaman masyarakat Buton ditandai 

oleh usaha untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan ajaran Islam dengan nilai-

nilai lokal yang dipegang oleh masyarakat setempat. Meskipun perkembangan 

Islam secara struktural dari pusat kekuasaan menuju berbagai wilayah kesultanan 

memberikan keuntungan politis, kentalnya nilai-nilai lokal terkait dengan 

stratifikasi dan penggolongan masyarakat membuat pemahaman terhadap Islam 

                                                           

4La Gande (74 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2023. 

5Abd. Rahim Razaq, Kesultanan Islam Buton (Tinjauan Historis), Jurnal Al Urwatul 

Wutsqa, Vol 2. No. 1 (2022), h. 64. 
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tidak tersebar merata dalam proses selanjutnya. Akibatnya, pemahaman 

masyarakat tentang Islam yang berada di luar pusat kekuasaan menjadi terbatas.6 

 Islam berkembang di daerah Buton sejak dijadikannya sebagai agama 

resmi kerajaan Buton, namun masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya 

sudah beragama Islam namun masih memisahkan antara Islam dan adat atau 

budaya yang ada seperti di kecamatan Siompu Barat. Di kecamatan Siompu Barat, 

meskipun masih terdapat tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, namun 

dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan agama, tradisi yang dapat 

dihubungkan dengan nilai-nilai agama Islam kemudian disesuaikan sesuai aturan 

Islam. Sebagai hasilnya, tradisi yang bisa dipertahankan dalam kerangka ajaran 

agama Islam tetap dilestarikan, sementara tradisi yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip Islam dihapus atau tidak dipertahankan. 

2. Motif dan Tujuan Pelaksanaan Acara Adat Meta’u-a 

Salah satu upacara yang masih dipertahankan oleh masyarakat Buton 

hingga hari ini adalah yang berkaitan dengan lingkaran kehidupan manusia. Hal 

ini menunjukkan bahwa masyarakat Buton terus mempertahankan tradisi yang  

diwariskan dari leluhurnya. 

Penyelenggaraan acara adat meta’ua mencerminkan penghargaan terhadap 

warisan budaya leluhur dan merupakan inisiatif masyarakat Buton, terutama di 

kecamatan Siompu Barat, untuk melestarikan kekayaan budayanya. Tradisi ini 

telah diwarisi sejak zaman nenek moyang dan bertahan hingga saat ini, bahkan 

telah berkembang menjadi sebuah ritual yang dianggap sakral. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh bapak H. Aldin yang mengatakan bahwa: 

“Pelaksanaan tradisi meta’ua memiliki tujuan ganda, yaitu sebagai bentuk 
hiburan bagi generasi sebelumnya dan sebagai upaya masyarakat dalam 
melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur. Selain itu, tradisi ini 

                                                           

6M. Ardini Khaerun Rijaal, “Jejak Islam di Tanah Kesultanan Buton”, Jurnal Dakwah, 

Vol. 21 No. 2, Tahun 2020, h. 215. 



36 
 

 
 

juga menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan bahagia dan rasa 
syukur karena masyarakat dapat melanjutkan tradisi acara adat meta’ua 
dengan penuh kegembiraan.”7 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pelaksanaan tradisi meta’ua adalah upaya masyarakat dalam melestarikan budaya 

leluhur serta menjadi sarana hiburan bagi masyrakat, selain itu melalui 

pelaksanaan tradisi metau’ua juga dapat terjalin tali silaturahmi antar masyarakat. 

B. Tahap Pelaksanaan Tradisi Meta’ua di Kecamatan Siompu Barat 

Kabupaten Buton Selatan  

Bagi masyarakat Siompu Barat, tradisi Meta’ua menjadi suatu bentuk 

pelaksanaan kegiatan atau acara adat tradisional. Dalam konteks ini, masyarakat 

setempat meyakini bahwa tradisi ini membawa simbol-simbol yang memiliki 

makna khusus dalam ranah kepercayaan tertentu. Proses pelaksanaan tradisi 

meta’ua merupakan salah satu hal yang menarik untuk dibahas, baik dari 

perspektif latar belakang maupun pelaksanaannya secara langsung. Dalam konteks 

pelaksanaan tradisi ini, masyarakat Siompu Barat berhasil membangun dan 

memperkuat hubungan silaturahmi antarwarga, termasuk didalamnya hubungan 

antar keluarga dan kerabat, sehingga menambah sisi kebersamaan dalam 

masyarakat tersebut. 

Tahapan adalah serangkaian langkah-langkah yang diambil untuk 

menyelesaikan suatu kegiatan dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang 

berlaku sesuai dengan adat dan tradisi dalam suatu daerah. Dalam acara 

pelaksanaan tradisi meta’ua ada beberapa tahap pelaksanaan yang harus 

dilaksanakan yaitu, sebagai berikut:  

  

                                                           

7H. Aldin (77 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 21 Juli 2023. 
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1. Tahap Sebelum Pelaksanaan 

Sebelum hari pelaksanaan acara adat Meta’u-a, para tokoh agama, 

pemerintah desa, dan tokoh adat melakukan musyawarah untuk menetapkan 

susunan pelaksanaan acara. Pogau’a adalah kegiatan musyawarah yang 

dilaksanakan di Galampa atau rumah parabhela (ketua adat) dan di rumah adat 

(Bharuga) untuk membahas proses pelaksanaan acara adat meta’u-a, termasuk 

penentuan hari pelaksanaan felagari di Bharuga. Kegiatan Pogau’a dilakukan 

beberapakali dimana setiap selesai satu pelaksanaan acara, para pemangku adat 

akan kembali musyawarah untuk membahas pelaksanaan acara berikutnya. 

Pogau’a dalam bahasa Siompu berarti pembicaraan, sehingga dalam hal ini 

pogau’a memiliki makna musyawarah. 

Setelah melaksanakan musyawarah atau pogau’a di Galampa, para 

pemangku adat kemudian menuju Bharuga (rumah adat) sesuai dengan hari yang 

telah disepakati dalam musyawarah dengan tujuan untuk felagari. Dalam bahasa 

Siompu, ”felagari” berarti pemasangan lantai atau memperbaiki lantai. Pada 

proses pelaksanaan tradisi meta’u-a kegiatan ini merupakan upaya melakukan 

pemeriksaan terhadap kemungkinan kerusakan yang mungkin ada di rumah adat. 

Jika ditemukan kerusakan, langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan. 

Selesai melakukan perbaikan, para pemangku adat kemudian kembali melakukan 

musyawarah untuk menetapkan tahapan pelaksanaan selanjutnya, yakni 

menentukan hari pelaksanaan tari linda. 

Selain musyawarah dan kegiatan memperbaiaki rumah adat (Bharuga), 

kegiatan selanjutnya yaitu dheowa paniwi (membawa beras) dimana menurut 

Kamus Budaya Sulawesi Tenggara “paniwi” berarti sesuatu yang dibawa untuk 

orang tua wanita saat pernikahan berupa uang (buah-buahan) untuk keluarga. 

Dalam konteks pelaksanaan tradisi ini, paniwi merupakan sesuatu yang dibawa 
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oleh pelaksana yang akan ikut melaksanakan acara adat meta’u-a mereka 

membawa beras atau jagung di Galampa (rumah kepala adat). Kegiatan ini 

dilakukan sehari sebelum pelaksanaan tradisi meta’u-a, hal ini merupakan salah 

satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta yang ingin mengikuti pelaksanaan 

acara adat meta’u-a. 

Paniwi memiliki tujuan sebagai bukti bahwa peserta telah terdaftar untuk 

mengikuti pelaksanaan acara adat meta’u-a. Dahulu masyarakat menggunakan 

jagung sebagai paniwi karena sebagian besar penduduk di kecamatan Siompu 

Barat adalah petani jagung dan singkong. Namun seiring perkembangan zaman 

dan perubahan kondisi ekonomi, masyarakat kini membawa paniwi dalam bentuk 

beras. 

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Meta’ua  

Berdasarkan data yang diperoleh penulis terkait dengan prosesi 

pelaksanaan tradisi meta’u-a oleh masyarakat di kecamatan Siompu Barat dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa proses yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 

tradisi ini, yaitu: 

a. Bakar Kemenyan (tunu dhupa) 

Tunu dhupa merupakan ritual membakar kemenyan oleh Parabhela dan 

Wati.8 Sebelum memulai pertunjukan tari linda, parabhela dan wati akan 

mengadakan sebuah upacara di rumah tokoh adat, dimana mereka akan membakar 

kemenyan dan makan bersama. Pembakaran dhupa pada pelaksanaan meta’u-a 

merupakan simbolisasi spiritual dari kepercayaan masyarakat dahulu yang telah 

mengakar di kalangan masyarakat Buton. Dimana masyarakat dahulu masih 

                                                           

8Parabhela yaitu tokoh adat yang berperan sebagai kepala adat dan bertugas dalam 

bidang kemasyarakatan khususnya dalam menyikapi kondisi sosial budaya, keagamaan, dan adat 

istiadat. Sedangkan wati yaitu wakil kepala adat atau pendamping parabhela. 
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percaya pada ajaran nenek moyang sehingga setiap akan melakukan ritual 

pembacaan do’a dalam pelaksanaan suatu tradisi harus menggunakan dhupa. 

Ritual membakar kemenyan dalam pelaksanaan tradisi Meta’u-a bertujuan 

untuk meminta keselamatan, perlindungan atas kemungkinan akan adanya 

gangguan gaib serta permohonan untuk kelancaran dalam proses pelaksanaan 

acara adat. Sebagai mana yang telah dikatakan oleh narasumber bapak H. Ridwan, 

bahwa: 

“Dalam pelaksanaan tradisi meta’u-a, para pemangku adat yakni 
parabhela dan wati akan melakukan ritual tunu dhupa. Cara 
pelaksanaannya yaitu, pertama terlebih dahulu menyiapkan piring atau 
mangkok yang tahan panas berisi abu dan arang  yang masih panas 
kemudian dilakukan membaca do’a-do’a setelah pembacaan do’a selesai 
dilanjutkan dengan makan bersama.”9 

Merujuk pada hasil wawancara bersama informan, dapat dipahami bahwa 

ritual membakar kemenyan merupakan ritual pembacaan do’a-do’a yang 

pelaksanaannya di awali dengan membakar kemenyan terlebih dahulu lalu 

kemudian membaca do’a di depan hidangan yang telah di sajikan. Dahulu do’a-

do’a yang dibaca menggunakan bahasa daerah, namun setelah kedatangan Islam 

di Buton do’a yang digunakan yaitu do’a bacaan Al-Qur’an. 

Upacara ini diulang dua kali dan dilaksanakan pada malam hari. Pada 

malam pertama ritual ini dilaksanakan di rumah Parabhela setelah selesai ritual 

pelaksanaan, selanjutnya seluruh perangkat adat akan ke Bharuga untuk 

pelaksanaan tari linda. Pada malam berikutnya, upacara membakar kemenyan dan 

makan bersama diadakan di rumah wati. Setelah itu, pelaksanaan tari linda 

dilanjutkan di bharuga, dimulai dari kotoka, hana bu’ou, hingga tokoh adat, tokoh 

agama dan pemerintah desa. 

  

                                                           

9H. Ridwan (72 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2023 
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b. Linda’a (pertunjukan tari linda) 

Tari Linda merupakan salah satu jenis tarian tradisional yang berkembang 

di wilayah Buton. Secara etimologi, kata “linda” dalam bahasa Buton memiliki 

makna “menari” dan kata kerjanya adalah “melinda-linda” yang mengandung arti 

menari sambil berkeliling. Sesuai dengan makna katanya, tari linda 

menggambarkan gerakan perlahan dengan berputar, disertai dengan ayunan 

selendang atau samba, sembari diiringi oleh musik yang berasal dari gendang 

(ganda) dan gong (mbololo).10 

Pelaku dalam pelaksanaan tari Linda melibatkan tokoh adat, tokoh agama, 

pemerintah desa, hana bu’ou dan kotoka.11 Pelaksanaan tari linda diatur secara 

berurutan sesuai dengan tingkat jabatan, dimulai dari yang baru pertama kali 

mengikuti pelaksanaan tradisi meta’u-a, kemudian dilanjut oleh mereka yang 

belum memiliki pangkat dalam lingkup tokoh adat, hingga mencapai tokoh adat 

yang memiliki jabatan paling tinggi. Pertunjukan tari linda diawali dengan 

kegiatan mengambil selendang atau dalam bahasa Siompu disebut samba 

kemudian penari akan memulai gerakan tari pertama. 

 Gerakan pertama yaitu penari dengan posisi tangan kanan 

memegang/menjepit selendang sedangkan tangan kiri di depan dada memegang 

selendang posisi jari-jari mengarah ke atas. Posisi kaki berputar menggunakan 

tumpuan tumit ke lantai dengan telapak kaki berputar bergerak satu lingkaran. 

Kemudian gerakan kedua selendang dipindahkan ke belakang dengan posisi 

tangan sama seperti saat gerakan pertama selanjutnya penari akan berputar 368⁰ 

atau selingkaran penuh, kemudian berputar lagi berbalik arah atau melawan arah 

                                                           

10Nursida, dkk. “Analisis Komparasi Bentuk Penyajian Tari Linda Upacara Adat 

Kamboto dan Upacara Adat Ka’ombo di Desa Biwinapada pada Kecamatan Siompu Kabupaten 

Buton Selatan”, “Thesis”, (Makassar: Fakultas Seni dan Desain UNM 2023), h. 1. 

11Kotoka yaitu peserta yang baru pertama kali mengikuti pelaksanaan tari linda sedangkan 

hana bo’ou yaitu peserta tari linda yang belum memiliki pangkat dalam lingkup tokoh adat.  
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putaran sebelumnya dengan posisi tangan yang ikut berubah. Gerakan ketiga yaitu 

selendang diarahkan ke belakang dengan dalam keadaan bergerak atau berputar. 

Kemudian kedua ujung selendang di arahkan ke depan dada selanjutnya diikat 

setelah diikat posisi tangan kembali ke posisi seperti biasa sambil bergerak 

berputar pelan. Gerakan keempat yaitu ikatan selendang dilepas kembali sambil 

bergerak menari lalu selendang diserahkan kembali ke parabhela setelah itu 

berjabat tangan sebagai penutup atau penanda bahwa penari telah menyelesaikan 

gerakannya. 

Penari tari Linda akan diberi uang atau kasambu dan dilakukan oleh 

penonton yang ada di lokasi pelaksanaan baik itu keluarga atau kerabat penari 

maupun oleh penonton lain yang ingin memberi kasambu atau uang. Kasambu 

dilakukan pada saat penari sedang menampilkan gerakan tari dan selesai 

menampilkan tarian namun bagi tokoh adat yang menjabat sebagai parabhela atau 

wati kegiatan ini dilakukan setelah mereka menyelesaikan gerakan tari mereka 

sebagai tanda penghormatan terhadap posisi adat mereka yang tinggi. 

Uang yang diberikan pada saat kafosambu biasanya akan disisipkan pada 

tusuk sate atau lidi lalu di selipkan ke atas konde penari atau kostum penari selain 

itu uangnya juga bisa disimpan di sarung atau selendang yang disiapkan oleh 

pendamping peserta penari (untuk penari kotoka) dan tokoh adat (pangara) yang 

berjaga disisi area pelaksanaan tari. Dalam kegiatan ini, ada satu syarat yang harus 

dilakukan oleh masyarakat yang akan melakukan kafosambu yaitu harus memakai 

sarung apabila dilanggar maka yang melanggar akan ditahan oleh pangara lalu 

dibawa ke parabhela untuk membayar denda, tujuannya yaitu untuk menciptakan 

kemeriahan dalam pertunjukan tari linda. 
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c. Makan Bersama (homa’ano Bharuga) 

Homa’ano Bharuga merupakan acara makan bersama di Bharuga atau 

rumah adat yang dilakukan pada malam hari. Para peserta homa’ano bharuga 

merupakan peserta yang turut mengambil bagian dalam tradisi meta’u-a. Mereka 

akan menyiapkan makanan berupa kue-kue lalu kemudian dibawa ke rumah adat 

untuk melakukan makan bersama. Adapun kue-kue yang disiapkan seperti bolu, 

cucur, buah pisang dan kue-kue khas Buton lainnya. Kue-kue tersebut akan di 

simpan dalam kapopore atau sebuah bakul anyaman yang digunakan untuk 

menyimpan makanan pada saat pelaksanaan sebuah acara adat atau tradisi. 

d. Pomani 

Pelaksanaan pomani diawali dengan pertunjukan pomani kamanu-kamanu 

dimana pelaksananya ditunjuk oleh perangkat adat, kemudian pomanidho 

pangara, pomanidho hana bu’ou, pomanidho modhi yang diperankan oleh 

pegawai syarah yang bertugas di masjid, pomanidho yarono wati yang dimainkan 

oleh dua orang yang sudah selesai masa jabatannya sebagai pemangku adat yang 

kemudian disebut yarono adati atau mantan pemangku adat, pomanidho wati 

dilakukan oleh tokoh adat yang menjabat sebagai wati, kemudian yang terakhir 

yaitu pomanidho parabhela berpasangan dengan yaro parabhela.12 

Penari pomani terdiri dari dua orang laki-laki saling berhadapan. 

Pelaksanaannya dimulai dari penari akan dijemput dari rumahnya lalu dibawa 

menuju area pertunjukan yaitu di halaman Bharuga (rumah adat). Pada saat 

memasuki area pertunjukan gendang dan gong mulai dibunyikan untuk mengiring 

pertunjukan pomani, lalu penari akan melakukan gerakan dengan berjongkok 

                                                           

12Hasbudin dan Andi Syahrir P. “Tradisi Tari Fomani pada Masyarakat Siompu 

Kabupaten Buton Selatan”,  Jurnal Humanika, No. 17 Vol. 2 (2016), h. 43-45. 
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untuk mengambil perisai (ani) dan tombak (pandanga)13 kemudian bergerak 

mengelilingi area pertunjukan sebanyak tujuh kali putaran ke kanan dan tujuh kali 

putaran ke kiri sambil melakukan gerakan seperti menancapkan tombak ke tanah 

disertai gerakan saling menyerang (poewangi). 

3. Tahap Setelah Pelaksanaan Tradisi Meta’ua 

Setelah pelaksanaan acara adat Meta’u-a selesai, pada hari berikutnya para 

pemangku adat maupun pemerintah desa kembali ke Bharuga untuk melakukan 

kegiatan oro rewu (buang sampah) atau membersihkan area sekitar lalu akan 

dibuang di ujung kampung. Kegiatan ini merupakan upaya para perangkat adat 

untuk membersihkan lokasi pelaksanaan acara adat meta’ua dengan membuang 

sampah-sampah yang terkumpul selama proses pelaksanaan. Selain itu, kegiatan 

ini juga mencerminkan upaya pembersihan jiwa seluruh masyarakat. Dalam 

konteks ini, bukan hanya sampah fisik yang dibersihkan, melainkan keburukan-

keburukan emosional atau spiritual yang mungkin ada di kampung maupun 

masyarakat yang ada di kecamatan Siompu Barat. 

Setelah melaksanakan kegiatan membuang sampah (oro rewu) ke ujung 

kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa akan kembali ke 

Bharuga untuk mengadakan kegiatan do’a bersama. Mereka akan membaca do’a 

selamat dengan harapan agar kampung dan seluruh masyarakat terhindar dari 

segala bentuk marabahaya dan hal buruk lainnya. 

Berdasarkan wawancara bersama salah satu narasumber, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Kegiatan membuang sampah pada acara pelaksanaan acara adat meta’ua 
dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab para pelaksana untuk 
membersihkan rumah adat (Bharuga) selain itu kegiatan ini juga sebagai 
penutup atau pertanda bahwa pelaksanaan telah selesai. Dalam kegiatan ini 

                                                           

13Ani (perisai) terbuat dari kayu dihiasi dengan bunga kamboja yang telah dirangkai agar 

menjadi indah yang bermakna sebagai pelindung keselamatan manusia. sedangkan pandanga 

(tombak) terbuat dari bambo sebagai simbol peperangan, kejujuran, dan pengorbanan. 
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para tokoh adat juga melakukan do’a bersama dengan mendo’akan 
kesejahteraan masyarakat dan keamanan kampung halaman”14 

Selain itu, dalam kegiatan ini seorang penari akan menampilkan tarian 

yang dikenal sebagai linda kafotinda. Menurut kepercayaan masyarakat, tarian ini 

dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sumber rezeki yang baik berdasarkan 

posisi dimana penari jatuh. Dalam konteks ini, sumber rezeki yang dimaksud 

berkaitan dengan hasil pertanian dan perolehan hasil laut. Jika penari terjatuh dan 

mengarah kearah perkebunan, itu mengindikasikan bahwa hasil kebun berada 

dalam kondisi baik demikian juga sebaliknya jika penari terjatuh dan arahnya 

menuju laut, hal tersebut menandakan bahwa hasil lautnya baik. 

C. Wujud Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Meta’ua di 

Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan 

Budaya Islam telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bagi bangsa 

Indonesia, sehingga dasar kebudayaan setempat yang masih tradisional dan masih 

kental akan suatu tradisi terdapat suatu bentuk perpaduan kebudayaan yang 

disebut akulturasi budaya. Percampuran budaya lokal dan budaya Islam sangat 

mempengaruhi kehidupan sosial dalam suatu masyarakat. Akulturasi Islam dan 

budaya lokal merujuk pada proses saling pengaruh dan penyatuan antara nilai-

nilai Islam dengan nilai-nilai dan praktik-praktik budaya lokal di suatu daerah 

atau komunitas. Proses ini terjadi ketika ajaran Islam berbaur dengan tradisi lokal 

yang sudah ada sebelumnya dalam hal ini pelaksanaan acara adat meta’u-a dalam 

lingkungan masyarakat kecamatan Siompu Barat. 

Pada masyarakat kecamatan Siompu Barat, sudah terjadi percampuran 

budaya yang dapat dilihat dalam tradisi meta’u-a yang sudah tercampur antara 

budaya Islam dan budaya lokal baik dari segi pelaksanaan dan lain sebagainya. 

                                                           

14La Kota (75 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 21 Juli 2023. 
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Unsur-unsur yang mengalami proses akulturasi akibat pengaruh dari budaya Islam 

dapat dilihat pada beberapa aspek, yaitu: 

1. Kostum/Busana Penari Tari Linda 

Dahulu kostum para peserta tari Linda perempuan menggunakan pakaian-

pakaian adat khas buton seperti baju bodho, sarung ledha, dan hiasan kepala 

berupa lilitan konde yang terbuat dari kain berwarna merah dan panto (tusuk 

sanggul) yang jumlahnya ada tiga. Adapun makna dari lilitan konde 

melambangkan hidup seumpama lingkaran yang dalam perputarannya selalu ada 

keadaan yang berbeda dan tidak selalu sama, sedangkan panto melambangkan 

persatuan bagi para penerus bangsa sifat yang dilambangkan adalah saling tolong 

menolong  dan bergotong royong serta bahu membahu.15  

Setelah Islam berkembang dalam kehidupan masyarakat kecamatan 

Siompu Barat, sebagian peserta tari linda kini mulai menggunakan kerudung dan 

tidak menggunakan hiasan kepala lagi. Berdasarkan hasil wawancara bersama 

salah satu narasumber, beliau mengatakan bahwa: 

“Dahulu masyarakat di kecam,atan Siompu Barat beranggapan kerudung 
hanya dipakai oleh orang yang sudah betul-betul paham agama dan bagi 
mereka yang berpendidikan tinggi. Namun kini, generasi sekarang banyak 
yang bersekolah dan berpendidikan tinggi sehingga pemahaman ilmu 
tentang agama sudah berkembang16  

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dahulu 

penggunaan jilbab tidak semua orang menggunakannya. Menurut perspektif 

masyarakat hanya orang-orang berpendidikan yang boleh menggunakan 

kerudung, hal ini karena masyarakat belum memahami hukum penggunaan 

kerudung dan masih kurang pemahaman terkait penggunaan kerudung. 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-A’raf/7:26: 

                                                           

15Ardin, dkk., “Makna Simbolik Pertunjukan Tari linda dalam Upacara Ritual Karia 

Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara”,  Vol 1 No. 57 (2017), h. 62-63. 

16St. Aliza (66 tahun), Tokoh Adat, Wawancara,Tanggal  21 Juli 2023. 
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ءٰتِكُم ْٓسَْٓ يُّوَارِي ْٓ لِبَاسًا عَلَي كُم ْٓ انَ زَل نَا قَد ْٓ اٰدمََْٓ يٰبَنيِ  ْٓ و  لِكَْٓذْٰٓ التَّق وٰى وَلِبَاسُْٓ وَرِي شًا ْٓ   ذٰلِكَْٓ خَي ر  ْٓ 

نَْٓ لعََلَّهُم ْٓ اٰللِّْٓ اٰيٰتِْٓ مِن ْٓ  يَذَّكَّرُو 

Terjemahnya: 

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian 
untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian 
takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari 
tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.17 

Meskipun sekarang sebagian besar penari tari linda masih menggunakan 

hiasan kepala atau panto namun ada beberapa yang menggunakan jilbab dan 

adapula yang memadukan antara penggunaan jilbab dan hiasan kepala atau panto. 

Sedangkan kostum atau busana yang dipakai oleh penari laki-laki yaitu pakaian 

khas Buton, baju lengan panjang, sarung, celana panjang, kampurui, dan songkok 

(peci). 

2. Ritual Bakar Kemenyan (tunu dhupa) 

Selain dari busana atau kostum yang digunakan pada saat pelaksanaan tari 

linda, wujud akulturasi budaya Islam dan budaya lokal dalam tradisi meta’u-a 

dapat dilihat dari proses pelaksanaanya yaitu ritual tunu dhupa. Dahulu 

masyarakat membakar kemenyan dengan membaca mantra-mantra sebagai ritual 

untuk meminta kelancaran dalam melakukan suatu kegiatan disertai dengan 

menyajikan makanan-makanan berat dan kue, setelah kedatangan Islam ritual ini 

masih dilakukan namun dengan membaca do’a-do’a selamat yang ada dalam al-

Qur’an setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama. 

Berdo’a merupakan suatu komunikasi spiritual antara diri hamba kepada 

tuhannya. Do’a menjadi salah satu media komunikasi langsung antara manusia 

                                                           

17Al-Qur’an dan Terjemah, Qordoba (2018), h.153. 
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dengan penciptanya.18 Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2:186, Allah Swt 

berfirman: 

ۗ ْٓ قَرِي ب ْٓ فَاِن يِ ْٓ عَن ِي ْٓ عِبَادِي ْٓ سَالََكَْٓ وَاِذاَ وَةَْٓدَْٓ اجُِي بُْٓ  ع  ْٓ اِذاَ الدَّاعِْٓ 
تَْٓ دعََانِ  افَل يَس  جِي بوُ   لِي ْٓ 

ا مِنوُ  نَْٓ لَعَلَّهُم ْٓ بيِ ْٓ وَل يؤُ  شُدوُ   يرَ 

Terjemahnya: 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka 
(jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah 
mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.19 

Ritual tunu dhupa sudah ada sebelum Islam datang akan tetapi dapat 

berakulturasi dengan nilai-nilai budaya Islam sehingga akhirnya masih bertahan 

sampai sekarang. Adapun do’a-do’a yang dibaca dalam ritual ini seperti do’a 

selamat, atau do’a yang ada dalam Al-Qur’an sesuai acara adat yang akan 

dilaksanakan. 

Masyarakat sepenuhnya percaya kepada Allah akan tetapi dalam 

pelaksanaan tunu dhupa hanya menghormati tradisi yang diwariskan oleh nenek 

moyang mereka. Agar tradisi yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan 

lancar dan dijauhkan dari gangguan roh leluhur pada saat proses pelaksanaan. 

3. Kafosambu 

Bentuk akulturasi budaya Islam dan budaya lokal dalam tradisi meta’ua 

dapat dilihat juga dalam kegiatan kafosambu atau pemberian uang kepada penari 

tari linda. Masyarakat di kecamatan Siompu Barat menganggap bahwa kegiatan 

ini perlu dilakukan sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap penari yang telah 

menampilkan tari linda. Setelah kedatangan Islam, kafosambu masih tetap 

dilaksanakan dengan maksud sebagai bentuk sedekah dari para penonton untuk 

                                                           

18Yudi Kuswandi, “Do’a dalam Tradisi Agama-Agama”, Jurnal Studi Agama-Agama, 

Vol. 1 No. 1 (2018) h. 43. 

19Al-Qur’an dan Terjemah, Qordoba (2018), h. 28. 
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penari tari linda tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-

Hadid/57:18 yaitu: 

قيِ نَْٓ اِنَّْٓ د ِ قٰتِْٓ ال مُصَّ د ِ ضًاقَْٓ اٰللَّْٓ وَاقَ رَضُوا وَال مُصَّ ر  ر ْٓاجَ ْٓ وَلهَُم ْٓ لهَُم ْٓ يُّضٰعَفُْٓ حَسَناً   كَرِي م ْٓ 

Terjemahnya:  

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun 
perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya 
akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat 
pahala yang mulia.20  

 Dalam kegiatan kafosambu masyarakat meyakini bahwa uang yang 

gunakan merupakan sebuah bentuk sedekah mereka terhadap para penari tari 

linda, sebagaimana firman Allah dalam ayat diatas bahwa sesungguhnya orang-

orang yang menyedekahkan dan meminjamkan hartanya karena Allah niscaya 

akan mendapat pahala yang mulia dan dilipatgandakan balasannya. 

4. Linda Kafotinda 

Linda Kafotinda dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sumber 

rezeki yang baik di kecamatan Siompu Barat. Tarian ini dilaksanakan pada akhir 

pelaksanaan yaitu dalam kegiatan Oro Rewu (membersihkan), dahulu masyarakat 

meyakini bahwa tarian ini dapat memberikan petunjuk bagi mereka terkait sumber 

rezeki yang baik di daerah tersebut berdasarkan posisi dimana penari jatuh. 

Namun setelah kedatangan Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan yang 

terjadi dalam lingkungan masyarakat, tari ini masih tetap dilaksanakan sebagai 

bentuk pelestarian budaya yang telah ada. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam 

Q.S. Ali ‘Imran/3:138 yaitu:  
عِظَة ْٓ وَهُدىً ل ِلنَّاسِْٓ بيََان ْٓ هٰذاَ مَو  ل مُتَّقِي نَْٓ وَّ  ل ِ

  

                                                           

20Al-Qur’an dan Terjemah, Qordoba (2018), h. 539. 
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Terjemahnya: 

Inilah (Al-Qur’an) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan 
menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.21 

Kedatangan dan perkembangan Islam ditengah masyarakat tidak 

sepenuhnya melarang ataupun mengubah budaya setempat. Akan tetapi, 

penyelarasan budaya Islam dapat diterima oleh masyarakat selama tidak 

mengubah aspek-aspek yang sudah ada, dan seiring waktu diterima dengan 

bantuan pengetahuan yang berkembang. 

Budaya dan tradisi di masyarakat kecamatan Siompu Barat meskipun 

diciptakan oleh umat muslim itu sendiri, tak terhindar dari pengaruh budaya lokal 

terutama terlihat dalam pelaksanaan tradisi meta’u-a. Pelaksanaa tari linda 

melibatkan beberapa tahap, termasuk musyawarah sebelumnya oleh tokoh adat, 

tokoh agama, pemerintah desa dan kecamatan. Beberapa aktivitas lainnya 

mengacu kepada hal-hal yang yang bukan berasal dari budaya Islam kini 

mengalami proses modifikasi Islamisasi dan sebagian diantaranya tidak lagi 

dilaksanakan, tetapi masih dipertahankan dengan penyesuaian. 

Tradisi di kecamatan Siompu Barat tetap memepertahankan beberapa 

bentuk adat kreasi asli daerah, meskipun telah dimodifikasikan dengan unsur 

Islam. Dalam perspektif agama dalam masyarakat setempat, terdapat penilaian 

terhadap adat ada adat yang baik dan buruk. Adat yang dianggap baik yang 

dimaksud seperti mampu mempersatukan keluarga yang jauh, mempererat 

silaturahmi antar masyarakat dan mendukung gotong royong saat melaksanakan 

suatu tradisi.  

                                                           

21 Al-Qur’an dan Terjemah, Qordoba (2018), h.67. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan 

kesimpulan dari isi keseluruhan uraian dalam skripsi ini. 

1. Tradisi Meta’u-a merupakan acara adat yang sudah berkembang sejak 

dahulu di kecamatan Siompu Barat dan masih tetap dilaksanakan hingga 

saat ini. Pelaksanaan acara adat Meta’u-a menjadi manifestasi dari 

penghargaan terhadap warisan budaya leluhur masyarakat Siompu Barat. 

Tradisi ini mencakup beberapa acara pertunjukan diantaranya, pertunjukan 

tari linda, pomani atau pertunjukan silat dan diakhiri dengan kegiatan oro 

rewu disertai dengan penampilan tari linda kafotinda. 

2. Proses pelaksanaan acara adat meta’u-a melibatkan beberapa tahapan 

seperti: musyawarah, pemilihan hari pelaksanaan, perbaikan lokasi 

pelaksanaan, membawa beras atau paniwi, pelaksanaan tari linda sebagai 

hiburan, kegiatan makan bersama di rumah adat sebagai ungkapan rasa 

syukur kepada tuhan dan pertunjukan pomani atau pencak silat. 

Pelaksanaan acara adat meta’u-a juga menjadi sarana untuk memperkuat 

hubungan silaturahmi dan kebersamaan dalam masyarakat Siompu Barat. 

Setelah rangkaian pelaksanaan acara adat meta’u-a, selanjutnya 

melakukan kegiatan bersih-bersih (oro rewu) dan do’a bersama sebagai 

penutup yang mengandung makna spiritual dan kebersihan. 

3. Masyarakat di kecamatan Siompu Barat sangat menghargai budaya dan 

kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu, meskipun agama Islam sudah 

diyakini keberadaannya namun suatu tradisi yang sejak dahulu ada tidak 

mampu diubah begitu saja karena sudah mendarah daging. Sehingga 

masyarakat kecamatan Siompu Barat memadukan dua unsur budaya, 

dimana budaya lokal dan budaya Islam mampu hidup berdampingan. 

Pengaruh budaya Islam yang menciptakan akulturasi dengan budaya lokal 

terlihat jelas dalam pelaksanaan acara adat meta’u-a di kecamatan Siompu 

Barat. Aspek-aspek seperti kostum penari linda, ritual bakar kemenyan 
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sebelum pelaksanaan, kegiatan kafosambu dan tari linda kafotinda 

mengalami transformasi yang mencerminkan penggabungan nilai-nilai 

Islam dengan tradisi lokal. Meski terjadi modifikasi dalam pelaksanan, 

masyarakat tetap mempertahankan aspek-aspek tradisional dengan 

penyesuaian Islami. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan 

pemahaman agama, terjadi perubahan sedikit demi sedikit dalam 

pemahaman masyarakat terkait penggunaan kerudung, ritual do’a, dan 

makna linda kafotinda. Akulturasi budaya ini menjadi cermin dari adaptasi 

masyarakat terhadap nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan kekayaan 

budaya lokal yang ada.  

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini mengungkapkan akulturasi antara Islam dan budaya lokal 

dalam pelaksanaan acara adat Meta’ua, prosesi atau pelaksanaan acara adat 

meta’ua pada masyarakat kecamatan Siompu Barat dievaluasi dari perspektif 

Islam maupun dan sudut pandang adat/tradisi. Selain itu, penelitian ini 

menggambarkan eksistensi acara adat meta’ua dalam lingkungan masyarakat dan  

membahas perspektif budaya lokal yang diintegrasikan ke dalam budaya Islam di 

kecamatan Siompu Barat, serta bagaimana adat-adat dahulu yang tetap mereka 

lakukan hingga saat ini. 

Penulis berharap penelitian tentang tradisi meta’u-a tidak berhenti sampai 

disini saja melainkan harus tetap berlanjut dan hasil penelitian ini dapat digunakan 

untuk mengadakan penelitian yang sejenis dengan pembahasan yang lebih luas 

dan tetap memperkaya khasanah kebudayaan lokal sesuai dengan tuntutan ajaran 

Islam agar tidak ada unsur kemusyrikan dan hal-hal yang menyimpang dari ajaran 

Islam yang sesungguhnya. 
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DATA INFORMAN 

1. Nama  : La Kota 

Umur  : 75 Tahun 

Pekerjaan : Tokoh Adat 

 

2. Nama  : H. Aldin 

Umur  : 77 Tahun 

Pekerjaan : Tokoh Adat 

 

3. Nama  : H. Ridwan 

Umur  : 72 Tahun 

Pekerjaan : Tokoh Adat 

 

4. Nama  : La Gande 

Umur  : 74 Tahun 

Pekerjaan : Tokoh Adat 

 

5. Nama  : St. Aliza 

Umur  : 66 Tahun 

Pekerjaan : Tokoh Adat 

 

6. Nama  : La Amredi 

Umur  : 46 Tahun 

Pekerjaan : Pemerintah Desa 
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LAMPIRAN I 

 

Gambar 1. Wawancara bersama bapak La 

Gande 

 

 

Gambar 2. Wawancara bersama ibu St. Aliza 

 

Gambar 3. Wawancara bersama bapak La 

Kota 

 

Gambar 4. Wawancara bersama bapak H. 

Ridwan 
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LAMPIRAN 2 

 

Gambar 5. Wawancara bersama bapak H. 

Aldin 

 

 

Gambar 6. Proses Pogau’a atau Musyawarah 

 

Gambar 7. Penjemputan penari Kotoka 

 

Gambar 8.  Penjemputan penari Kotoka 
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LAMPIRAN 3 

 

Gambar 9. Persediaan makanan berupa bubur 

 

 

Gambar 10. Para penari Kotoka menuju 

tempat pelaksanaan tari linda. 

 

 

Gambar 11. Pelaksanaan tari Linda oleh 

penari Kotoka 

 

Gambar 12. Pelaksanaan tari Linda oleh 

penari Kotoka 
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LAMPIRAN 4 

 

Gambar 13. Pengambilan Samba atau 

selendang 

 

 

Gambar 14. Pengambilan Samba atau 

selendang 

 

Gambar 15. Pelaksanaan tari Linda oleh 

tokoh adat laki-laki 

 

Gambar 16. Pelaksanaan tari Linda oleh tokoh 

adat laki-laki 
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LAMPIRAN 5 

 

Gambar 17. Pelaksanaan tari Linda oleh penari 

tokoh adat perempuan 

 

 

Gambar 18. Pelaksanaan tari Linda oleh 

penari tokoh adat perempuan 

 

Gambar 19. Area pelaksanaan tari Linda 

 

Gambar 20. Area pelaksanaan tari Linda 
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LAMPIRAN 6 

 

Gambar 21. Kafosambu atau uang yang 

disisipkan pada konde penari 

 

Gambar 22. Kafosambu yang disimpan pada 

sarung yang telah disiapkan 

 

 

Gambar 23. Kafosambu yang disisipkan pada 

kostum penari 

 

Gambar 24. Kapopore pada kegiatan makan 

bersama di rumah adat (homa’ano Bharuga) 

 

  



62 

 

 
 

LAMPIRAN 7 

 

Gambar 25. Penjemputan penari pomani 

 

 

Gambar 26. Pertunjukan pomani 

 

Gambar 27. Gerakan mengangkat kedua 

tangan sebelum memulai pertunjukan 

 

Gambar 28. Gerakan mengililingi lapangan 

pada pertunjukan pomani 
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LAMPIRAN 8 

 

Gambar 29. Alat musik Ganda atau Gendang 

 

 

Gambar 30. Alat musik Mbololo atau Gong 

 

Gambar 31. Hiasan kepala atau Panto 

 

Gambar 32. Hiasan kepala penari perempuan 
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LAMPIRAN 9 

 

Gambar 33. Kampurui atau hiasan kepala yang 

dipakai oleh laki-laki 

 

 

Gambar 34. Baju Bhodo 

 

Gambar 35. Sarung Ledha atau sarung tenun 

Buton  

Gambar 36. Perisai dan Tombak sebagai 

atribut para pelaku pomani 
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