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ABSTRAK 

Nama  : Dita Triana  

NIM  : 40200119122 

Jurusan          : Sejarah Peradaban Islam 

Judul              :Tradisi Haroa di Desa Mbanua Kec. Siompu Barat kab. Buton 

Selatan (Integrasi Budaya Lokal dan Budaya Islam) 

 

Pokok masalah dari penelitiam ini adalah bagaimana tradisi haroa di Desa 
Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan. Dari pokok masalah 
tersebut dapat dirumuskan  mejadi beberapa rumusan masalah yaitu: 1) 
Bagaimana sejarah tradisi haroa di Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat 
Kabupaten Buton Selatan? 2) Bagiamana Proses pelaksanaan tradisi haroa  di 
Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan? 3) Bagaimana 
integrasi budaya lokal dan budaya Islam dalam tradisi haroa di Desa Mbanua 
Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan? 

Jenis penelitian ini adalah tergolong kualitatif. Adapun sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui  
tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat sedangkan data sekunder 
diperoleh melalui Jurnal, buku, artikel, makalah dan sumber informasil lainnya 
yang digunakan sebagai data pelengkap. Karena penelitian ini menggunakan 
kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Setelah ketiga pengumpulan data digunakan maka 
data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode, induktif, deduktif dan 
komparatif. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Tradisi haroa di Desa Mbanua 
Kecamatan Siompu Barat sudah ada setelah masuknya agama Islam di pulau 
Buton. Tradisi haroa maludhu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1538 oleh 
Raja Lakilaponto atau Sultan Murhum Qaimuddin dengan tujuan untuk 
memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. Proses pelaksanaan tradisi 
haroa maludhu dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: tahap persiapan, proses 
pelaksanaan, dan acara penutup. tahap persiapan merupakan langkah penting yang 
harus diperhatikan sebelum proses pelaksanaan haroa mauludhu sebab tahap ini 
ialah tahap yang menentukan lancar tidaknya upacara haroa maludhu. Adapun 
proses pelaksanaan haroa muludhu dapat dibagi menjadi tiga yaitu: pertama 
gora‟a (pembukaan), kedua haroano mie bari (haroa yang dilakukan oleh 
masyarakat umum), ketiga haroano hukumu (tokoh agama). Adapun rangkaian 
penutup dari haroa maludhu adalah lebe (ketua adat yang bertugas memimpin 
jalannya upacara haroa) membagi hasil yang berupa uang.  

Implikasi dari penelitian ini adalah masyarakat senantiasa bersyukur 
kepada sang pencipta, terjalinnya silaturahmi antar sesama dan saling membantu 
antara satu sama lain. Dalam penelitian ini menyarankan kepada masyarakat agar 
terus menjaga tradisi ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada sang pencipta, dan 
peniliti  mengharapkan agar terjalin komunikasi yang baik antara 
pemerintah,tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan 
terus melestarikan tradisi ini sebagai salah satu warisan budaya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan budaya dan etnis yang sangat 

beragam yang terbentang dari Sabang sampai Marauke. Tradisi-tradisi tersebut 

memiliki fungsi dan pelaksanaan yang berbeda-beda di setiap daerah atau bisa 

juga berbeda-beda menurut tempat pelaksanaannya. Dari sekian banyak tradisi 

dan budaya di Pulau Buton peneliti memilih salah satu tradisi yang sangat erat 

kaitannya dengan agama mayoritas Buton.  Ada beberapa tradisi dan budaya di 

pulau Buton yang memiliki akar dan kemungkinan sudah ada sejak nenek 

moyang tinggal di pulau Buton. Namun karena hasil modernisasi budaya 

tersebut juga mulai dikenal oleh masyarakat luar terutama pada masyarakat 

Buton itu sendiri. 

Masyarakat dibentuk oleh adat istiadat, norma-norma seperti norma 

agama,  kesusilaan, dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), tradisi adalah cara yang diwariskan secara turun temurun dan terus 

dipraktikkan dalam masyarakat berupa penilaian atau anggapan bahwa cara 

yang ada adalah yang terbaik dan benar.  

Tradisi merupakan buatan  manusia yaitu adat istiadat, yakni kebiasaan 

yang lebih ditekankan pada kebiasaan yang bersifat supranatural yang 

mencakup nilai-nilai budaya, norma dan hukum yang terkait. Tradisi juga 

menjelaskan bagaimana sekelompok  orang beperilaku baik di dunia nyata 

maupun terhadap hal-hal bersifat supranatural  dan religius.
1
 

                                                           

 
1
Mursal Esten, Kajian Tranformasi Budaya (Bandung: Angkasa, 1999), h. 21. 
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Setelah masuknya agama Islam di pulau Buton terdapat tradisi yang 

unik untuk menjalin silahturahmi yaitu haroa.2 Haroa adalah festival yang di 

lakukan dengan tujuan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. Bisa 

dikatakan tradisi ini sejenis dengan upacara syukuran, selamatan dan 

sejenisnya, setiap masyarakat  berdoa atau  memohon atas apa yang telah 

dicapai.
3
 Tradisi haroa petama kali diadakan oleh Raja ke VI yang bernama 

Lakilaponto atau lebih dikenal dengan Sultan Murhum Qaimuddin orang yang 

Pertama kali memeluk agama Islam di  pulau Buton sekitar tahun 1538.  

Hingga kini, masyarakat muslim Buton mempraktekkan tradisi haroa 

secara turun-temurun. Pelakasanaannya berlangsung dirumah-rumah warga 

dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Biasanya 

sebelum dimulainya upacara haroa, berbagai jenis makanan dikemas ke dalam 

wadah kemudiaan dibacakan oleh seorang lebbe  (tetua suku Buton). Lebbe 

inilah bertugas pemimpin jalannya upacara haroa.
4
 Tradisi haroa sangat erat 

kaitannya dengan kepercayaan agama dan merupakan bentuk yang mempererat 

silaturahmi antar keluarga, mempererat silaturahmi antar tetangga dan 

membentuk komunitas yang memiliki hubungan vertikal dengan Allah Swt. 

Bagian dari tradisi ini adalah mengandung nilai-nilai kekeluargaan, yang 

cenderung menyatukan atau memperkuat hubungan silaturahmi yang dapat 

mempengaruhi ketertiban kehidupan sosial ekonomi, seperti kebersamaan dan 

kekeluargaan dalam masyarkat.  

                                                           

2
Mahrudin, Jurnal Tradisi Haroa Masyarakat Islam Buton sebagai Media Resolusi  

Konflik dalam Menciptakan Perdamaian Umat sekaligus Media integrasi Antara Suku Bangsa 

(Proceding AICIS Kementrian Agama  RI, 2012), h. 1453. 

3
Nurdin, Jurnal Tradisi Haroa sebagai Dakwah Islam dalam Masyarakat Marginal 

Muslim Buton . 16. no 1 (2015): h. 110.  

4
Lebbe adalah bahasa lokal Buton yang bermakna orang yang memimpin upacara harao 
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Sampai saat ini, tradisi haroa selalu berlandaskan  pada norma-norma 

Islam. Hal ini terlihat pada pembacaan ayat suci al-Qur’an sebagai bagian dari 

tradisi haroa. Dimana telah dijelaskan oleh beberapa tokoh di masyarakat, 

tradisi haroa sudah ada sejak  masuknya Islam  di dearah Buton yang 

diturunkan oleh para sultan yang memerintah dalam Kerajaan Buton. Upacara 

tersebut rutin dilakukan di hari-hari besar Islam seperti perayaan memasuki 

maulid Nabi, bulan ramadhan, malam qunut, memasuki bulan rajab serta acara-

acara ritual lainnya yang berkaitan dengan upacara haroa.  

Budaya maupun kebudayaan pada suatu masyarakat seperti tradisi 

haroa seharusnya dijaga dan dilestarikan agar dapat tertranformasi dengan baik 

pada generasi-generasi berikutnya. Setidaknya ada lima alasan rasional 

mengapa suatu tradisi atau budaya dalam masyarakat harus dipertahankan 

yaitu: 1) sebagai wahana untuk mengepresikan identitas kelompok di tengah-

tengah arus globalisasi yang sedang menggelinding, 2) sebagai gudang atau 

salah satu sember ilmu pengetahuan, 3) sebagai alat bukti peradaban dan 

sejarah etintas masyarakat tersebut, 4) masyarakat luar pada umumnya butuh 

dan ingin mengetahui serta melihat perbedaan dan keanekaragaman, 5) secara 

spesifik selalu menarik untuk dikaji terutama bagi pemilik dan pewaris 

masyarakat budaya yang bersangkutan.
5
  

Pada masyarakat Buton, khususnya di Desa Mbanua Kecamatan 

Siompu Barat, tradisi haroa biasanya dilakukan berkali-kali dalam setahun. 

Misalnya ketika memperingati maulid Nabi Muhammad, tradisi ini disebut 

haroa maludhu. Ketika memasuki bulan Rajab itu disebut dengan haroa 

rajabu, haroa bulan syakban (haroa nisifu), haroa bulan ramadhan dan  lain 

sebagainya.. Haroa rajabu memberikan kontribusi tersendiri dalam 

                                                           
5
David Crystal, Languange Death (New York: Cambridge University Press, 2000), h. 32-

34 
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mengembangkan  perilaku atau watak masyarakat Buton baik saling 

menghargai, mencintai, kebersamaan, gotong royang dan saling menyayangi.   

Dari sekian banyak jenis upacara haroa peneliti tertarik membahas 

haroa mauludhu yang diadakan setiap memasuki bulan 12 Rabiul awal yang 

dilakukan selama kurang lebih 14  hari untuk memperinganti hari lahirnya 

Nabi Muhammad Saw. dengan Alasan untuk mengetahui sejarah munculnya 

dan prosesi tradisi haroa di Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten 

Buton Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan bahwa  

pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tradisi haroa di Desa 

Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan dan demi 

mendapat hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam, dari pokok masalah 

tersebut, dapat dirumuskan kedalam beberapa masalah: 

1. Bagiamana sejarah munculnya tradisi haroa di Desa Mbanua Kecamatan 

Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi haroa di Desa Mbanua Kecamatan 

Siompu Barat kabupaten Buton Selatan? 

3. Bagaimana Integrasi budaya lokal dan budaya Islam dalam tradisi haroa di 

Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penelitian 

ini, maka diperlukan fokus penelitian. Adapun Fokus utama penelitian ini 

adalah tradisi haroa  di Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten 
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Buton Selatan yang diawali dengan sejarah munculnya tradisi haroa, proses 

pelaksanaan, dan integrasi budaya lokal dan budaya Islam dalam tradisi haroa. 

2. Deskripsi Fokus 

Haroa adalah perayaan atau  peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad 

Saw. Kelahiran yang dimaksud ini adalah mengisyaratkan kelahiran Nabi besar 

Muhamammad Saw yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul awal tahun Gajah. 

Perayaan maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat 

Islam Buton jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Peringatan tersebut 

merupakan ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad 

Saw. Dengan adanya tradisi haroa yang digelar dapat mempererat tali 

silaturahmi. Fokus penelitian ini yaitu pada proses pelaksaan tradisi haroa 

terutama pada haroa maludhu mulai dari tahap persiapan, proses dan 

pelaksanaannya.  

D. Tinjauan Pustaka   

Tinjauan pustaka memiliki arti sebagai peninjauan kembali pustaka-

pustaka yang terkait (review of related literature). Dalam pengertian ini, 

tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka 

(loporan penelitian dan sebagainya). Adapun hasil Penelitian dari Berbagai 

jurnal dan skripsi yang dijadikan sebagai tinjauan yaitu: 

1. Jurnal, Mahrudin, 2012,  yang berjudul “Tradisi Haroa Masyarakat Islam 

Buton sebagai Media Revolusi Konflik dalam Menciptakan Perdamaian 

Umat Sekaligus sebagai Media Integrasi antara Suku Bangsa”. Penelitian 

ini dilakukan untuk menggali keberadaan tradisi haroa di Kabupaten 

Buton yang diturunkan secara turun temurun yang telah berlangsung sejak 

lama. Tradisi haroa dapat dijadikan sabagai acara hajatan bersama yang 
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bisa menjadi sarana penyelesaian masalah serta integrasi beberapa suku di 

pulau Buton dan sekitarnya. Adapun hal yang membedakan penelitian ini 

dan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut. penelitian sebelumnya 

membahas tentang haroa yang dapat dijadikan sebagai media atau sarana 

penyelesaian konflik sedengkan penelitian ini membahas tentang haroa 

maludhu atau maulid Nabi yang dijadikan sebagi tradisi atau adat untuk 

memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. 

2. Jurnal Nurdin, 2015,  yang  berjudul “Tradisi Haroa sebagai  Dakwah 

Islam dalam Masyarakat Marginal Buton”. Jurnal ini membahas tentang 

dakwah Islam yang dilakukan komunitas muslim Buton melalui tradisi 

haroa yang biasa dilakukan mulai  dari masjid, rumah-rumah warga dan 

rumah pejabat. Masyarakat muslim Buton meyakini bahwa tradisi ini dapat 

memberikan pencerahan mengenai pentingnya dakwah. hal yang 

membedakan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa haroa dapat 

dijadikan sebagai sebagai media dakwah dalam masyarakat sedangkan 

penulis membahas mengenai  proses pelakasanaan haroa maludhu yang 

dilakukan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. 

3. Jurnal  Naswati, La Ode Dirman, Rahmat Sewa Suraya. 2018, yang 

berjudul “Upacara Haroa Bhantea pada Masyarakat Kulisusu”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan proses, fungsi 

dan makna yang terkandung dalam pelaksanaaan upacara haroa bhantea 

bagi masyarakat Kulisusu di desa Tomoahi Kecamatan Kulisusu 

Kabupaten Buton Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengenalan Haroa Bhantea kepada masyarakat Tomoahi dilanjutkan 

dengan melakukan haroa bhanthea dengan menyiapkan bingkisan seperti 

ketupat, rokok, kapur, daun sirih, buah pinang, dan salea, untuk 
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mempersembahkan pada rumah jaga (Bhantea) dan parah sangia. Adapun 

perbedaan yang dapat dilihat dari waktu, tempat pelaksanaan dan tata cara 

pelaksanaanya. Haroa bhantea pada masyarakat kalisusu dilakukan di 

rumah jaga atau bhantea sedangkan  Haroa maludhu di Desa Mbanua 

dilakukan di masjid dan di rumah masyarakat.  

4. Jurnal, Wa Ode Nisma, H. La Ode Monto Bouto, Bakri Yusuf.  2019, yang 

berjudul “Nilai Sosial dan Tujuan Haroa pada Acara Syukuran  

masyarakat Muna di Desa Liabalano Kecamatan Kontunaga Kabupaten 

Muna”. Dalam jurnal ini membahas nilai-nilai sosial pada masyarakat 

Muna, dimana ada tiga nilai yaitu solidaritas, kerjasama, dan kepercayaan. 

Sedangkan bagi masyarakat Muna di Desa Liabalano Kecamatan 

Kontunaga, tujuan haroa adalah sebagai bentuk  rasa syukur  pada Allah 

Swt, bisa dijadikan sebagai tolak bala. Adapun perbedaannya dapat lihat 

dari kue atau makanan haroa yang digunakan. Di Muna makanan haroa 

menggunakan lapa-lapa atau makanan yang dibungkus menggunakan daun 

kelapa dan kue-kuenya disusun menggukana piring sedangkan di Desa 

Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan 

menggunakan nasi kuning yang dikelilingi oleh telur rebus sedangkan kue-

kue disusun tidak mengunkan piring. 

5. Skripsi, Feli Damayanti. 2020, yang berjudul “Kearifan Lokal Haroa 

dalam Perspektif Masyarakat Buton di Desa Talaga II Kecamatan Talaga 

Raya Kabupaten Buton Tengah”. Dalam skripsi menunjukkan bahwa 

masyarakat Buton khususnya di Desa Talaga II Kecamatan Talaga Raya 

Kabupaten Buton Tengah menjalankan haroa dari generasi ke generasi 

yang biasa dilakukan dari rumah warga, masjid atau tempat lain yang telah 

disepakati bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
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penerapan tradisi  budaya adat pada haroa. Adapun hal yang membedakan 

penelitian ini adalah peneliti lebih fokus pada preses pelaksanaan haroa 

maludhu atau tata cara pelaksanaan haroa maludhu sedangkan peneliti 

sebelumnya lebih fokus pada penerapan dan peran masyarakat tradisi 

haroa di Desa Talaga  II. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

a. Untuk menganalis dan medeskripsikan awal munculnya tradisi haroa di 

Desa Mbanaua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan 

b. Untuk menganalisis dan medeskripsikan proses pelaksanaan tradisi haroa 

di Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan 

c. Untuk mengalisis dan mendeskripsikan nilai-nilai budaya Islam yang 

terdapat dalam tradisi haroa di Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat 

Kabupaten Buton Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan hasil penelitian ada dua hal yaitu: 

a. Kegunaan Ilmiah 

  Penelitian ini diharapkan bisa memperluas serta mengembangkan 

ilmu pengetahuan baru khususnya dalam bidang Sejarah Peradaban Islam. 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya 

dan bisa dijadikan sumber referensi untuk mengkaji tradisi haroa di Buton 

Selatan. 
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b. Kegunaan praktis: 

 Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam berkembangnya 

budaya-budaya yang sejalan dengan ajaran Islam khususnya pada 

masyarakat desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton 

Selatan dan bertujuan juga untuk memperkenalkan tradisi haroa di Desa 

Mbanua Kecamatan Siompu Barat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tradisi dan Budaya 

1. Tradisi 

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni 

kebiasaan yang sifatnya magis keagamaan dalam kehidupan suatu penduduk 

asli yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum maupun aturan-aturan 

yang saling berhubungan satu sama lain, hingga kemudian menjadi sesuatu 

sistem atau aturan yang sudah ditetapkan serta mencakup seluruh konsep 

sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan maupun 

perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.1 Sebaliknya dalam kamus 

sosiologi  tradisi didefinisikan sebagai kepercayaan yang dapat dilestarikan 

dari generasi ke generasi berikutnya.2 

Kata tradisi berasal dari bahasa latin yaitu traditio, yang berarti 

“diteruskan”  atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat baik 

sebagai kebiasaan maupun melalui ritual adat atau keagamaan. Dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak 

lama dan merupakan bagian dari kehidupan suatu kelompok  di masyarakat. 

Pada umumnya tradisi diwariskan secara turun temurun, baik melalui 

pengetahuan lisan berupa cerita maupun pengetahuan tertulis berupa kitab 

atau tulisan kuno.  Tradisi dalam bahasa Arab disebut „urf  yang berarti aturan 

tentang adat istiadat masyarakat disuatu tempat dan waktu tertentu dan tidak 

ada aturan yang jelas dalam al-Qur’an dan sunnah.
3
 

                                                           

 
1
Ariyono dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi (Jakarta Akademika Pressindo, 

1985), h. 4. 

 
2
Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 459 

 
3
Harun Nasution, Adat  dalam Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta: Media Dakwah, 

1989), h. 65. 
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 Secara etimologis tradisi berarti sesuatu (seperti kebiasaan, 

kepercayaan, ajaran dan lain sebagainya) yang berasal dari nenek moyang.
4
 

Menurut C.A. Van Peursen menerjemahkan tradisi sebagai proses pewarisan 

atau transmisi, adat istiadat, aturan dan harta.
5
 Sedangkan dalam pandangan 

Koentjaraningrat, tradisi sama dengan adat istiadat, konsep dan aturan yang 

terintegrasi secara kuat dan erat ke dalam sistem budaya disuatu kebudayaan 

yang mengatur aktivitas manusia dalam bidang sosial budaya.
6
 

Tradisi ialah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa 

lampau ke masa sekarang. Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi 

mengacu pada bagian-bagian warisan sosial yang secara khusus memenuhi 

persyaratan yakni, bertahan hidup hingga sekarang. Tradisi adalah objek dan 

gagasan material dan gagasan umum yang berasal dari masa lalu tetapi masih 

ada hingga sekarang dan belum dimusnahkan. Tradisi juga dapat diartikan 

sebagai warisan yang nyata dari masa lampau. Namun demikian,  tradisi yang 

dilakukan  berulang-ulang bukanlah terjadi secara  kebetulan atau disengaja.7 

Tradsisi memiliki sifat yang sangat khas, sehingga tradisi memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tradisi merupakan sebuah kebiasaan sekaligus aktivitas yang dimiliki 

bersama 

b. Tradisi merupakan sebuah hal yang menciptakan dan menentukkan suatu 

identitas 

                                                           

 
4
W.J.S Poerwadarmanta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 

h. 1088. 

 
5
C.A Van Peursen, Strategi Kebudaan (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), h. 11.  

6
Sri Mintosi, Tradisi dan Kebiasaan Masyarakat (Kalimantan: Proyek Pengkajian dan 

Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1996), h. 81. 

 
7
Piotr Szatomka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 70. 
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c. Tradisi merupakan sesuatu yang diyakini oleh sekelompok masyarakat 

sebagai sebuah tradisi.
8
 

2. Budaya  

Menurut Koentjaraningrat budaya bersal dari bahasa Sansekerta yaitu 

“buddhayah” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan berhubungan dengan 

kreasi budi atau akal manusia. Koentjaraningrat mendefinisikan budaya 

sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa sedangkan kebudayaan 

merupakan hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut.
9
 Sedangkan menurut M. 

Harris menyatakan bahwa, budaya merupakan tradisi dan cara hidup yang 

dapat dipelajari secara sosial oleh anggota dalam suatu kehidupan masyarakat 

termasuk cara berpikir, persaan, tindakan yang berpola dan dilaksanakan 

secara berulang-ulang.
10

 

B. Integrasi Budaya Lokal dan Budaya Islam  

1.  Pengertian Integrasi 

Secara etimologis, integrasi adalah kata sarapan dari bahasa Inggris 

yaitu integrate, integration  yang kemudian diadaptasikan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi integrasi, yang berarti menyatu-padukan, menggabungkan, 

atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh.
11

 Secara harfiah integrasi 

berlawanan dengan perpisahan, atau suatu sikap yang meletakan tiap-tiap 

bidang dalam kotak yang berlainan.
12

 

                                                           
8
Robert Sibarani, Pendekatan Antropolinguistik Terhadapa Kajian Tradisi Lisan (Vol. 1, 

No. 1, Sumatra Utara April 2015), h. 4 
9
Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitis dan Pembangunan di Indonesia (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 181. 
10

Stanley J Baran, Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya, terj. S Rousli 

Manalu (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 9. 

11
John M. Echlos dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2003), h. 362. 

12
Zainal Abiding Bagir, Integrasi Ilmu dan Agama (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), h. 8  
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Integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan atau 

penggabungan dari dua objek atau lebih. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Poerwandarminta, yang dikutip oleh Trianto, bahwa integrasi merupakan 

penyatuan supaya menjadi satu atau kebulatan yang utuh.
13

 Sedangkan 

menurut Sanusi integrasi adalah suatu kesatuan yang utuh tidak terpecah 

belah dan bercerai berai. Integrasi meliputi kelebihan dan kelengkapan 

anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan 

yang erat, harmonis dan mesra antara anggota kesatuan itu.
14

 

Integrasi adalah proses dimana individu berusha memelihara budaya 

asal yang dianutnya namun ia juga berusaha menyerap budaya lain. definisi 

lain  mengenai integrasi adalah suatu keadaan yang dimana  kelompok-

kelompok etnik  beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan 

mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan 

mereka masing-masing. Integrasi memiliki 2 pengertian yaitu sebagai berikut: 

a. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam 

suatu sistem sosial tertentu 

b. Membuat  suatu sistem keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur 

tertentu  

2. Budaya lokal  

Budaya lokal atau sering juga disebut kebudayaan daerah merupakan 

suatu istilah yang biasa digunakan untuk membedakan antara budaya nasional 

dan Budaya global. Budaya lokal adalah suatu kebudayaan yang berkembang 

di daerah-daerah dengan berbagai ras dan suku yang ada yang tersebar di 

                                                           
 13

Triaanto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2007), h. 2017 

 
14

Novianti Muspiroh, Integrasi Nilai Islam dalam Pembelajaran IPA, (Vol. Xxviii No. 3. 

2013) 
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Indonesia. kebangsaan Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multicultural 

berdasarkan suku bangsa dan budaya. Budaya dapat dikatakan bahwa aturan-

aturan kehidupan yang berkembang dikalangan masyarakat yang terjadi 

secara turun temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi.
15

 

Di Indonesia, istilah budaya lokal juga sering di samakan dengan 

budaya etnik atau sub-etnis. Setiap suku dan bangsa mempunyai 

kebudayaannya masing-masing yang mencakup tujuh unsur yaitu: bahasa, 

sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, 

sistem mata pencaharian, sistem keagamaan dan kesenian. Kebudayaan 

manusia sering kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya 

berkaitan dengan lingkungan secara fisik, tetapi juga dengan budaya manusia 

karena perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Hubungan 

yang erat antara manusia dan lingkungan kehidupan fisik itulah yang 

melahirkan kebudayaan manusia. Budaya lahir karena masyarakat mampu 

memanipulasi lingkungan hidupnya sedemikian rupa agar tetap layak untuk 

ditinggali dari waktu ke waktu. 

Budaya lokal mencakup norma, adat istiadat dan nilai-nilai bersama 

yang dianut secara dinamis oleh suatu masyarakat tertentu. Pengertian budaya 

lokal sering kali dikaitkan pada kebudayaan suku bangsa. Konsep suku 

bangsa itu sendiri sering diidentikan dengan kosep kelompok etnik. Menurut 

Fredrik Barth sebagaimana dikutip oleh Suparlan bahwa, suku bangsa 

hendaknya dilihat sebagai golongan atau sekelompok manusia yang khusus. 

Kekhususan suku ini diperoleh dari generasi ke generasi dan melalui interaksi 

antara budaya dalam periode sejarah yang panjang. budaya lokal, dalam 

konteks budaya suku kebangsaan, menjadi identitas pribadi atau kelompok 

                                                           
15

Joko Prasetya, Ilmu Budaya (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 33. 
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dalam suatu masyarakat. Ciri yang menjadi identitas budaya itu melekat 

sepanjang kehidupan sosialnya.
16

 

Menurut Zulani hidayah dalam penelitian Juhanda mengatakan bahwa, 

terdapat 5 ciri-ciri budaya suka bangsa yang dapat dijadikan sebagai tolak 

ukur pensetaraan dengan budaya lokal sebagai berikut: 

a. komunikasi diantara mereka berlangsung melalui bahasa dan dialek 

b. Pola sosial kebudayaan yang menyebabkan perilaku sebagai bagian dari 

kehidupan adat istiadat yang dihormati bersama  

c. Adanya perasaan ketertarikan antar satu dengan yang lainnya sebagai 

bagian dari kelompok yang menciptakan rasa kebersamaan diantara 

mereka 

d. Adanya kecenderungan menggolongkan diri ke kelompok asli terutama 

ketika menghadapi kelompok lain pada berbagai kejadian sosial 

kebudayaan 

e. Adanya ketertarikan dan persasaan di dalam kelompok karena hubungan 

kekerabatan geneologis dan memiliki ikatan kesadaran teritorial diantara 

mereka.
17

 

3. Budaya Islam 

Agama dan kepercayaan adalah dua hal yang ada dan selalu melakat 

dalam diri manusia yang sifatnya sangat pribadi, dan kadang-kadang diliputi 

oleh hal-hal yang bernuansa mitologis. Budaya Islam secara umum adalah 

budaya yang tercipta dari ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat islami. 

Budaya dan Islam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduannya 

berkembang secara beriringan. Seperti yang dikatakan oleh Deden Sumpena 

                                                           
16

Tedi Sutardi, Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya (Bandung: PT Setia Purna 

Invest, 2007), h. 11 
17

Juhanda, Jurnal Menjaga Eksistensi Budaya Lokal denagan Pendekatan Komunikasi 

Lintas Budaya (Vol. 2, No. 1, Jember Januari 2019), h. 58-59   
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bahwa Islam bercampur dengan budaya lokal sehingga mengakibatkan Islam 

dan budaya lokal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

masyarakat, sebaliknya kedua hal ini akan menjadi sebuah bagian yang saling 

mendukung satu sama lain.
18

 

Islam merupakan sebuah aturan hidup yang sangat utuh dan lengkap, 

karena Islam mengatur seluruh hidup manusia baik dari hal yang paling kecil 

maupun hal yang paling besar. Islam sendiri telah kita yakini sebagai agama 

yang sempurna namun dalam kesempurnaannya tetap membutuhkan 

penefsiran dan penakwilan dalam kaidah-kaidah tertentu. Hubungan antara 

budaya masyarakat dan budaya lokal yang diyakininya sebagai bentuk 

kearifan lokal serta nilai-nilai Islam dan tidak jarang pula menghasilakan 

sebuah dinamika budaya masyarakat sehingga terjadi akulturasi dimana ia 

tetap meyakini iman dalam ajaran Islam namun ia tetap percaya dengan 

berbagai keyakinan lokal. 

C. Hubungan Islam dan Budaya Lokal 

Sejak keberadaannya di muka bumi ini, Islam telah memainkan 

peranannya sebagai salah satu agama yang membawa berkah bagi seluruh 

alam semesta. Ini tentu saja memperkenalkan Islam sebagai bentuk 

pengajaran agama yang sah mengayomi dan melindungi keberagaman umat 

manusia di muka bumi ini. Islam sebagai sebuah agama yang universal dan 

menghargai akan keberadaan budaya yang ada pada suatu masyarakat, 

sehingga kehadiran Islam di masyarakat tidak bertentangan dan tidak akan 

terjadi kontroversial melainkan Islam dekat dengan kehidupan masyarakat. 

Disinilah sebenarnya, bagaimana Islam bisa membuktikan dirinya sebagai 

                                                           

18
Deden Sumpena; Islam dan Budaya Lokal Kajian Terhadap Interelasi Islam dan 

Budaya Sunda (Vol. 6. No. 1 Juni 2012), h. 107 
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subuah ajaran yang fleksibel untuk memahami kondisi kehidupan suatu 

masyarakat. 

Menurut Djojonegoro dalam penelitian Deden Sumpena mengatakan 

bahwa, banyak studi sejarah dan studi budaya yang mengungkapkan betapa 

besarnya peran Islam dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. 

Hal ini dapat dipahami, karena Islam merupakan agama bagi mayoritas 

penduduk Indonesia. Bahkan dalam perkembangan kebudayaan dapat dilihat 

bahwa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya ang 

ada di daerah Indonesia lainnya, baik dalam bentuk seni dan budaya, tradisi 

maupun peninggalan fisik. Islam dapat menjadi bagian dari budaya yang 

daerahnya sebagian besar penduduknya beragama Islam.
19

 

Agama yang benar ibarat pelita yang menerangi cahaya antara agama 

dan budaya keduanya sama-sama melekat pada diri seseorang beragama yang 

di dalamnya sama-sama memiliki keterikatan akal fikiran mereka. Dari aspek 

keyakinan dan ibadah yang formal, peraktik keagamaan akan selalu bersama 

dan bahkan selalu berinteraksi dengan budaya. Kebudayaan sangat berperan 

penting dalam pembetukan sebuah peraktik keagaamaan bagi seseorang atau 

masyarakat. Hal ini tidak hanya melahirkan bermacam-macam agama, 

kebudayaan ini juga mempunyai kontribusi yang besar untuk terbentuknnya 

aneka ragam perktik keagamaan.  

Islam melihat tradisi, budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat sebagai hal yang mempunyai kekuatan hukum. 

Sebagai fakta sejarah bahwa, Islam dan budaya lokal meliki sifat yang 

mempengaruhi kerena keduanya memiliki nilai dan simbol. Agama 

melambangkan sebuah ketaatan kepada sang pecipta sementara kebudayaan 

                                                           
19

Deden Sumpena, Jurnal Islam dan Budaya Lokal. Vol. 6, No. 1 (2012): h. 10 
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itu sendiri melambangkan simbol agar manusia bisa hidup di dalamnya. 

Dengan kata lain, agama memerlukan sistem simbol sehingga agama 

membutuhkan kebudayaan. Namun keduanya perlu perbedaan karena agama 

merupakan sesuatu yang final, universal dan abadi dan tidak mengenal 

perubahan (obsolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, ralatif dan 

temporer. Agama tanpa budaya bisa berkembang sebagai agama pribadi, 

tetapi tanpa budaya agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan 

tempat. Banyak pendapat mengemukakan bahwa agama ialah bagian dari 

budaya atau kebudayaan. Namun, tidak jarang ada pula yang berpendapat 

bahwa h ubungan antara agama dan budaya adalah dua unsur yang bisa 

dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sebab agama memiliki nilai yang 

tidak dapat terbatas dan tidak dapat berubah akibat perubahan waktu dan 

tempat. Sedangkan budaya itu sendiri meskipun agama berubah dari waktu ke 

waktu bahkan dari tempat ke tempat budaya akan tetap didasarkan pada 

agama.
20

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) agama diartikan sebagai 

ajaran atau sistem yang mengatur tentang cara keimanan kepada Allah Swt 

yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan Lingkungannya.
21

 Adapun 

pengertian agama menurut istilah yang dijelaskan oleh Rizem Aizid dalam 

bukunya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam, ia mangatakan bahwa 

agama merupakan segala sesuatu yang membawa petunjuk kepada manusia 

terdiri dari hukum-hukum yang harus dipatuhi sehingga membuat tunduk dan 

patu kepada Allah Swt dengan mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban 

yang diperintahkan kepada manusia dan apabila tidak dikerjakan maka akan 

                                                           
20

M. Arif Khoiruddin; Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam, ( Vol. 26 No. 1 

Januari 2015), h. 120 
21

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia; Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta, 2008), h. 17 
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menjadi utang. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada manusia 

tentang pembalasan bahwa ketika kewajiban itu dijalankan maka akan 

mendapatkan kebaikan, sebaliknya ketika manusia tidak menjalankan 

kewajiban yang diberikan maka ia akan mendapatkan keburukan.
22

 

Agama dan budaya lokal memiliki kesamaan yang sangat signifikan 

yaitu sama-sama merupakan sistem nilai dan simbol, selain itu keduanya juga 

sangat mudah terancam setiap terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan 

masyarakat. Akan tetapi meskipun keduanya saling berhubungan namun tetap 

harus dapat dibedakan. Salah satu perbedaan yang paling penting yaitu agama 

dan kebudayaan adalah sebuah ide atau paham yang bertujuan untuk menata 

kehidupan manusia dan bersangkutan langsung dengan tuhan. Sedangkan 

budaya merupakan norma atau aturan sistem masyarakat yang dibentuk oleh 

manusia itu sendiri.
23

 

 

D. Tradisi Haroa 

1. Pengertian Haroa  

Dalam masyarakat suku bangsa Buton, bahwa haroa dilihat dari segi 

ritualnya termiliki beberapa makna yang ditemukan yaitu antara lain;  

pertama haroa berasal dari kata “rohi, ruh, atau arwah” yang artinya 

mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian bisa 

dijelaskan bahwa, haroa merupakan kepercayaan terhadap roh atau arwah 

yang secara khalayak bisa diartikan bahwa kegiatan pembacaan dao bagi 

arwah atau roh yang biasa disebut doano rohi atau haroano sumanga. Kedua, 

                                                           
22

Rizem Aizid; Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan dan 

Modern (Yogyakarta: Cetakan Pertama , Agustus 2021), h. 17 
23

Laode Monto Bauto; Perpektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat 

Indonesia (Vol. 1, No. 2, Edisi Desamber 2014). h. 24 
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kata haroa berasal dari ha atau aroa yang berarti “ayo hadapi atau  

menghadap”, yang dihadapi adalah Allah dan Rasul. Ketiga haroa yaitu 

“keduri” yang artinya meminta berkah acara selamatan yang disajikan 

dengan pejamuan makan untuk memperingati suatu peristiwa, atau ritual, tata 

cara dalam keagamaan ini yang sudah menjadi suatu tradisi dan budaya 

disuatu daerah.
24

 

2. Haroa Maludhu 

Haroa maludhu merupakan dua kata yang berasal dari bahasa wolio 

yaitu haroa yang artinnya acara atau peringatan sedangkan maludhu 

merupakan bahasa wolio yang terjemahkan ke dalam bahasa arab, yaitu 

maulid yang berarti kelahiran. Jadi haroa maludhu adalah acara peringatan 

atau kelahiran Nabi Muhammad Saw. Dari kata maludhu saja Sudah  dapat 

dijelaskan bahwa, kedua budaya tersebut memiliki hubungan  yang erat dan 

berkaitan kedua budaya yakni lokal (Arab). Dari hubungan kedua budaya 

tersebut melahirkan satu budaya yang baru yaitu, maludhu.
25

 

Kelahiran Nabi Muhammad Saw. merupakan sosok yang membawa 

jalan terang dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya hari kelahirannya 

diperingati dan dirayakan dengan adat haroa, berkumpul serta membacakan 

doa syukur secara bersama. Dalam adat dan kebiasan  masyarakat Buton, 

haroa dibuka oleh Sultan Murhum Qaimuddin pada malam 12 Rabiul Awal. 

Selanjutnya pada kalangan masyarakat biasa akan memilih waktu pada hari 

berikutnya yakni 13 hari hingga 29 hari bulan Rabiul Awal. masyarakat yang 

melaksanakan haroa maludhu setiap tahun dengan membaca barasanji. 

                                                           

24
La Ode Djabaru, Kamus Bahasa Wolio, Buton, (Makassar: Kedai Buku Jenny, 2015), h. 

219. 
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Kamaludin Z, dkk; Haroa dan Orang Buton (Kendari 2019), h. 1  
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Kadangkala selesai haroa maludhu dilanjutkan dengan nyanyian lagu 

maludhu yang biasa dinyanyikan di mulai pada waktu malam sampai pagi. 

Haroa maludhu yang diiringi dengan lagu maludhu mempunyai tujuan untuk 

menceritakan kembali proses lahirnya Nabi Muhammad Saw. dari kecil 

sampai ia menjadi seorang Nabi atau Rasul. Hingga saat ini nyanyian haroa 

maludhu sampai hampir punah, hanya para orang tua dan tokoh agama saja 

yang menghafalnya padahal melalui haroa maludhu proses internalisasi nilai-

nilai kehidupan Nabi Muhammad Saw sangat mudah untuk dipahami dan 

disimak oleh masyarakat Buton karena melalui tradisi ini proses kematangan 

keberagaman masyarakat Buton terwujud. 

Menurut Jalaludin Rahmat dalam penelitian Damayanti berpendapat 

bahwa, budaya yang ditekan kepada norma berdasarkan pada nilai-nilai 

leluhur, kejujuran, loyalitas, kerja sama, apapun itu dapat memberikan 

pengaruh terhadap pembentukan pola maupun sikap, yang  merupakan unsur 

dalam kepribadian dan kedewasaan seseorang, demikian pula halya dalam 

memahami nilai-nilai kematangan beragama. Kemudian, kemampuan 

masyarakat untuk memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai 

leluhurnya dan menjadikannya sebagai nilai dalam berperilaku merupakan 

tanda dari kedewasaan beragama. Jadi kematangan beragama dapat dilihat 

dari kemampuan seseorang dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai 

leluhur agamanya yang dianut dalam kehidupan sehari-hari.
26

 

 

 

                                                           

26
Feli Damayanti; Kearifan Lokal Dalam Prespektif Masyarakat Buton di Desa Talaga II  

Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah ( Makassar, 2020), h. 39 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini  menggunakan metode kualitatif. Metode ini 

merupakan jenis pendekatan penelitian yang didasarkan pada fenomena atau 

gejala alam. Penelitian kualitatif ini bersifat mendasar dan naturalistik atau 

bersifat kealamian, serta dapat dilakukan dilapangan  dari pada di 

laboratorium. tujuan Penelitian kualitatif untuk menpelajari keadaan atau 

fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data.1 Dilihat dari bidang 

kajian, merupakan penelitian budaya. Dilihat dari tempat kajian, penelitian ini 

merupakan field research (penelitian lapangan) dan dari aspek masalah yang 

dikaji adalah penelitian deskriptif kualitatif.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Mbanua Kecamatan Siompu 

Barat Kabupaten Buton Selatan. Alasan peneliti memilih tempat ini karena 

hampir seluruh masyarakat melaksanakan tradisi ini. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan, karena tardisi haroa 

sendiri dilaksanakan pada waktu tertentu terhitung sejak peneliti selesai 

melakukan seminar proposal.  

C.  Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara 

lain: 

                                                           

 
1
Racmat Krian Tono, Teknik Praktik Riset Komunikasi dengan kata pengatar oleh 

Burhan Bungin. Edisi pertama (Jakarta: Kencana , 2009), h. 57. 
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1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan di dalam 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengajak masyarakat berpartisipasi 

memasuki keadaan yang nyata atau keadaan yang benar-benar terjadi dalam 

berbagai kehidupan di masyarakat. Pendekatan sejarah bermanfaat untuk 

mengungkap sejarah dalam tradisi haroa yang ada pada masyarakat desa 

Mbanua. 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi secara sederhana dapat dijelaskan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaannya. Budaya itu sendiri 

merupakan hasil dari aktivitas dan kreasi pikiran manusia. Dalam pendekatan 

ini, penulis mengkaji dan memahami perilaku manusia itu sendiri, dilihat dari 

sudut pandang kebudayaan yang ada dalam masyarakat terhadap suatu hal 

yang mempunyai hubungan dengan pokok-pokok masalah yang akan dikaji.  

3. Pendekatan Sosiologi  Agama 

Menurut Emili Durkheum, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 

mengenai fakta-fakta sosial, serta moralitas, kepercayaan, adat istiadat 

maupun tradisi.
2
 Selain itu, peneliti juga lebih mudah melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang tradisi haroa dan 

untuk melihat bagaimana pengaruh masyarakat dalam tradisi tersebut. Agama 

merupakan kepercayaan umat manusia sebagai hamba untuk menjalankan 

ritual dan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dalam pendekatan 

agama ini, penulis ingin mengetahui nilai-nilai islam dalam budaya yang 

ditanamkan serta dilakukan pada tradisi haroa. 

                                                           

2
Agus Sudarsono dan Agustina Wijiyanti, Pengantar Sosiologi (Yogyakarta: Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2016), h. 6.  
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D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau informan, 

yaitu orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian atau orang yang kita 

jadikan sebagai sarana untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti. Sumber informasi utama dalam penelitian 

ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.  

2. Data Sekunder 

 Data sekunder ialah data yang sudah ada sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkan baik diperpustakaan, organisasi dan lain 

sebagainya.3 Data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini yakni 

seperti jurnal, makalah, artikel, buku, majalah, surat kabar, internet, dan 

sumber informasi lainnya yang dapat digunakan  sebagai data pelengkap.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat 

digunakan dengan menggabungkan dua cara atau lebih. Adapun metode 

pengumpulan data meliputi: 

1. Observasi  

Dalam penelitian, dibutuhkaan pengamatan yang dilakukan secara 

langsung pada area objek yang akan diteliti. Melalui observasi, penulis 

melihat dan melakukan observasi langsung dari lokasi yang digunakan 

sebagai tempat penelitian. Penulis mengumpulkan sebagian dari panca indera 

                                                           

3
Jonathan Sarwono, Metode penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Cet I: Yogyakarta: Graha 

Ilmu 2006), h. 123-124. 
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manusia (penglihatan dan pendengaran) yang diperlukan untuk menangkap 

gejala yang diamati. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode ini 

mempresentasikan dampak yang dialami masyarakat setelah melakukan 

prosesi adat haroa 

2. Wawancara 

Mengutip pendapat Black & Champion dalam buku Widodo, 

wawancara merupakan kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi 

data dari melalui narasumber. Alasan menggunakan wawancara di dalam 

penelitian lapangan karena memiliki kelebihan seperti: memungkinkan 

peneliti mendapatkan informasi yang mereka butuhkan lebih cepat, 

meyakinkan peneliti bahwa respoden menafsirkan pertayaan dengan benar, 

menawarkan lebih banyak pilihan atau fleksibilitas untuk mengajukan 

pertanyaan, memiliki banyak kendali atas pertanyaan dan jawaban. 

Keakuratan informasi mungkin lebih mudah diverifikasi secara nonverbal.4  

Tentunya wawancara yang dilakukan oleh peneliti  tidak ditunjukkan 

pada sembarang orang, melainkan kepada orang-orang yang mumpuni atau 

lebih mengetahui tentang tradisi haroa seperti tokoh adat, tokoh agama dan 

tokoh masyarakat. Teknik wawancara yang digunakan penulis adalah dengan 

cara merekam dan meringkas tanggapan respoden. Dengan berkembangnya 

teknologi, metode wawancara juga dapat dilakukan  melalui sarana tertentu, 

misalnya gawai, email dan skype.  

3. Dokumentasi   

Penelitian mebutuhkan informasi yang nyata untuk mendukung suatu 

kebenaran. Peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis 
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Widodo, Metodologi penelitian Populer & Praktik (Cet. 1; Depok: Rajawali Pers 2019), 

h. 74-75. 
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atau dokumen dari informan. Peneliti mengumpulkan dokumen berupa 

gambar dan dokumen berbentuk lisan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

yang diteliti. 

F. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian ialah alat bantu 

untuk pengumpulkan data.5 Menyusun instrumen merupakan langkah penting 

dalam penataan proses penelitian. Instrumen penelitian berperan sebagai alat 

untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Ukuran keberhasilan juga 

tergantung dari instrumen yang digunakan.  

Dalam pengumpulan data membutuhkan beberapa instrumen atau alat 

seperti gawai lebih efisien karena di dalamnya terdapat perangkat berupa 

kamera dan perekam yang dilengkapi dengan kabel data sehingga informasi 

yang diperoleh mudah diakses dan kemudian siap untuk digunakan. Oleh 

sebab itu, penelitian lapangan (field research) yang meliputi wawancara atau 

observasi berdasarkan daftar pertayaan yang telah disiapkan yaitu, wawancara 

membutuhkan kamera, alat perekam (recorder) dan alat bantu berupa buku 

catatan dan alat tulis. 

Pada hakikatnya, menulis instrumen merupakan penyusunan alat 

evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi serta memperoleh informasi 

tentang sesuatu yang akan diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur 

terhadap standar yang telah ditetapkan oleh peneliti.6 

 

 

                                                           

 
5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti suatu pendekatan Praktek (Edisi revisi VI; 

Jakarta; Rineka Cipta, 2006), h. 68. 

 
6
Sandu Siyoto, Dasar Metododologi Penelitian (Cet. I;  Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing 2015), h.78.  
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam proses analisi data melibatkan  tiga tahapan. Berikut adalah 

tahap-tahap analisi data dalam penelitian tradisi haroa maludhu yaitu sebagai 

berikut: 

a. Redukasi Data (Data Reduction) 

Karena banyak data yang direkam dilokasi, maka harus dicatat 

dengan cermat dan detail. Redukasi data berarti merangkum, memilih hal 

yang terpenting, memusatkan perhatian pada yang esensial, mencari pola 

dan menghilangkan yang tidak perlu. Redukasi data adalah proses berfikir 

secara halus yang membutuhkan kecerdasan tinggi serta pemahaman luas 

dan mendalam. Dalam meredukasi data, setiap peneliti akan berfokus pada 

tujuan yang dapat dicapai. Tujuan utama dari penelitian ini adalah temuan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

  Setelah redukasi data selasai, langkah berikutnya yaitu 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

berupa uraian singkat grafik, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data, dapat dipahami apa yang akan terjadi serta 

merencanakan berdasarkan wawasan yang dipahami sebelumnya.  

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification) 

 Dalam pandangan Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam 

analisis data kualitatif yaitu  menarik atau menguji kesimpulan. Kesimpulan 

pertama yang dikemukakan masih memiliki sifat sementara, akan berubah 

jika tidak menemukan bukti yang akurat untuk mendukung tahap 

pengumpulan data berikutnya. Namun demikan, jika kesimpulan pertama 

tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti 
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kembali ke lapangan  untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

disajikan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Sedangkan bentuk analisis  data dibagi menjadi tiga tahap yaitu 

sebagai berikut: 

a. Metode induktif  merupakan  bertitik tolak berdasarkan pada unsur-unsur 

yang sifatnya khusus hingga kesimpulan yang sifatnya umum.  

b. Motode  deduktif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis 

data dari permasalahan yang sifatnya umum hingga bersifat khusus. 

c. Metode komparatif  adalah  metode menganalisis dengan  cara 

melakukan perbandingan  dari suatu sumber data antara pakar yang satu 

ke pakar ahli lainnya, lalu kumidian  menarik kesimpulan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Kecamatan Siompu Barat merupakan salah satu Kecamatan yang 

berada di Kabupaten Buton Selatan provinsi Sulawesi Tenggara dimana 

wilayahnya merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian daratan bervariasi 

dan mempunyai tanah yang kurang subur. Kecamatan yang akan menjadi 

tujuan penelitian penulis adalah Kecamatan Siompu Barat yang terdiri dari 

beberapa Desa. Desa tersebut antar lain Desa Lalole, Desa Watuampara, Desa 

Mokobeau, Desa Kamoali, Desa Katampe, Desa Molona, Desa Mbanua, dan 

Desa lamaninggara. Adapun salah satu Desa yang akan dijadikan objek 

penelitian penulis adalah desa Mbanua.  

Berikut merupakan gambaran secara umum mengenai kondisi 

geografis, keadaan Demografis, pendidikan, agama dan kepercayaan yang ada 

di Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan. 

1. Keadaan geografis 

Desa Mbanua merupakan salah Satu desa yang barada di Kecamatan 

Siompu Barat yang secara tipologis wilayahnya terbentang dan memanjang 

dari Selatan ke Utara yang mempunyai luas Wilayah 2,28 KM2 dengan batas-

batas wilayahnya adalah sebagai berikut: 

a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Biwinapada. 

b. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lamaninggara. 

c. Di sebalah Timur berbatasan dengan Desa Waidawula.  

d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Molona. 
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Iklim di desa Mbanua memiliki kesamaan dengan iklim di desa-desa 

lain di wilayah Indonesia. Kecamatan Siompu Barat khususnya di desa 

Mbanua  yaitu mempunyai iklim tropis dengan dua musim yaitu, musim 

kemarau dan musim Hujan.  Desa Mbanua juga terbagi menjadi 6 dusun yaitu, 

Dusun Kalologi, dusun Lajilo, dusun Mbanua, dusun Melati, dusun Nato dan 

dusun Mujur. 

2. Keadaan Demografi 

Berdasarkan informasi yang telah diterima dari kantor Desa Mbanua,  

Jumlah penduduk di Desa Mbanua, Kecamatan Siompu Barat adalah sebanyak 

1672 jiwa dimana Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 814 orang sedangkan 

jumlah penduduk perempuan sebanyak 858 orang. Dari data tersebut dapat 

dilihat bahwa jumlah perempuan lebih dominan dibandingkan dengan jumlah 

laki-laki. Penduduk masyarakat di Desa Mbanua mayoritas suku Buton adapun 

bahasa yang digunakan adalah bahasa Siompu dan bahasa Indonesia. 

3. Pendidikan 

Program pendidikan merupakan program yang tidak kalah pentingnya 

bagi kebijakan pengaturan masalah kependudukan. Pendidikan adalah 

kebutuhan dasar manusia yang fundamental yang hanya dapat dilakukan dan 

diperoleh oleh manusia itu sendiri. Sebab di dalam diri manusia memiliki 

potensi insaniyah yang berupa akal, yang dapat dijadikan pembeda dengan 

makhluk lainnya.
1
 Tujuan pendidikan bagi manusia yaitu untuk mengasah 

kamampuannya  terutama dalam kemampuan berpikir agar lebih progresif. 

Kesadaran masyarakat di desa Mbanua, Kecamatan Siompu Barat terhadap 

pendidikan cukup tinggi hal ini dikarenakan didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai digunakan dalam pengembangan pendidikan. 

                                                           
1
Munir Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan (Cet 1; Palopo: Lembaga Penerbit Kampus 

IAIN Palopo, 2018), h. 11 
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Dengan kehadiran sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan 

kemudahan kepada masyarakat, khususnya bagi para orang tua yang 

mengatur bekal pendidikan bagi anak-anaknya. Adapun sarana dan prasarana 

yang digunakan dalam mengembangkan pendidikan di Kecamatan Siompu 

Barat yaitu sebagai Berikut: 

Jumlah sekolah Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 6 unit, Sekolah 

Dasar (SD) berjumlah 8 unit, Sekolah Menengah pertama (SMP) berjumlah 4 

unit sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMA) berjumalah 2 unit. 

Sedangakan di desa Mbanua itu sendiri mempunyai 3 Sekolah yaitu TK PGRI 

Al-Ikhlas Mbanua dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang dan 6 orang 

berprofersi sebagai guru, SDN 1 Mbanua dengan jumlah siswa sebanyak 191 

orang dan 20 orang berprofersi sebagai guru, Madrasah Aliyah Al-Ikhlas 

Siompu Barat dengan jumlah siswa sebanyak 250 orang dan 26 orang 

berprofersi sebagai guru .  

4. Kepercayaan 

Agama merupakaan suatu sistem yang mengatur kepercayaan serta 

peribadatan seseorang kepada Tuhan. Segala aktivitas hidup sehari-hari harus 

berjalan dengan ajaran-ajaran Islam, karena Islam tidak  mengajarkan sesuatu 

yang buruk dan selalu menuju kearah kebaikan yang dilandasi oleh moral 

yang baik sesuai tuntutan agama Islam. Penduduk masyarakat desa Mbanua 

100 % menganut agama Islam. Adapun masjid yang ada di Kecamatan 

Siompu Barat mempunyai 10 masjid sedangkan di Desa Mbanua mempunyai 

1 masjid. Dengan adanya fasilitas tersebut, tentunya sangat mencukupi untuk 

memanfaatkan sebagai tempat beribadah dan aktivitas keagamaan lainnya 

seperti organisasi remaja masjid, pengajian dan kajian ilmu agama yang 
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mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta pengalaman 

kaagamaan terhadap masyarkat desa Mbanua.  

B. Sejarah Tradisi Haroa (maludhu) di Desa Mbanua Kecamatan Siompu 

Barat Kabupaten Buton Selatan 

1. Awal MulaTradisi haroa (Maludhu/ maulid) 

Berdasarkan cerita dari orang tua bahwa, tradisi haroa maludhu mulai 

diselenggarakan sejak zaman Raja ke-6, sultan pertama yaitu Sultan Murhum 

Qaimuddin sekitar tahun 1538 pada saat itu pelaksanaannya masih sangat 

sederhana. Baru setelah masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanudin atau 

sultan Ke-6 melakukan penyempurnaan tata cara pelaksanaan maulid Nabi 

atau lebih dikenal dengan haroa maludhu  bersama Sara Kidhina yang 

merupakan istri dari Sultan Dayanu Ikhsanudin. Seperti yang dikatakan oleh 

Drs. H. La Duda bahwa: 

“Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan 
dokonada mieno/ suku Buton, magkai seinawoitu padam pernah 
noereh kerajaano Islam dokonae kesultanano Buton neano Sultan 
Murhum Qaimuddin. Mada mbona‟a kamea, setelah rajono Buton/ 
Kesultanan Buton noberagama Islam nerabu ba adati haroa maludhu 
nembali doperingatioa kelahirano nabito. Mangkai intodi ra‟yatino 
jadi harus toangkafi kapandeno rajato tofombali adati haroa nembali 
tradisito. Jadi haroa maludhu tano ratom zamani sekarang nando 
dopake ra‟yatino desa Mbanua.” 

Artinya: 

“Desa Mbanua Kecamatan Siompu barat Kabupaten Buton Selatan 
merupakan suku Buton, dimana dulu pernah berdiri kerajaan Islam 
yang bernama Kesultanan Buton. Jadi setelah raja Buton atau Sultan 
Buton yang bernama Sultan Murhum Qaimuddin menganut agama 
Islam, beliau menghadirkan tradisi haroa maludhu untuk 
memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. sehingga ia 
dikenal sebagai orang yang pertama melakukan tradisi haroa dengan 
tujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. Jadi 
kita sebagai masyarakatnya harus mengikuti dan menjadikan haroa 
sebagai tradisi. Sejak saat itu, tradisi haroa dilakukan secara turun 
temurun oleh masyarakat desa Mbanua.”

2
 

                                                           
2
La Duda (58) Tahun; Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Siompu Barat, Wawancara, di 

Rumah Kediaman, 21 September 2023  
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Dengan menyimak dan menelaah hasil wawancara di atas, dapat 

disimpulakan bahwa tradisi haroa maludhu pertama kali dilaksanakan oleh 

Raja Lakilaponto atau lebih dikenal dengan nama Sultan Murhum Qaimuddin 

setelah ia menganut agama Islam. Artinya, setelah Sultan Murhum 

Qaimuddin menganut agama Islam untuk pertama kalinya ia 

menyelenggarakan tradisi haroa maludhu (maulid Nabi) yang bertujuan 

untuk memperingati dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Saw.   

Masuknya agama Islam di pulau Buton erat kaitannya dengan 

perkembangan perdagangan antara Maluku dan wilayah Barat Nusantara 

sehingga mengubah Buton manjadi jalur pelayaran perdagangan. Pada 

awalnya, Pembawa Islam di Buton di bawah oleh para saudagar yang singgah 

di wilayah Buton dalam pelayaran niaga antara kawasan Barat Nusantara dan 

Kepulauan Maluku yang menjadi pusat rempah-rempah. Selain itu, dalam 

pelayaran niaga ikut pula para mubalig yang berkebangsaan Arab, yang selain 

berdagang juga menyebarkan agama Islam. Diantara mereka, orang yang 

pertama kali menyebarkan agama Islam di Buton adalah Syek Abdul Wahid 

yang tiba sekitar 1540 M, pada masa pemerintahan Raja ke-6 yang bernama 

Lakilaponto. Kedatangan Syek  Abdul Wahid di Buton diterima dan disambut 

dengan baik tanpa adanya konflik dan mampu mengislamkan Raja 

Lakilaponto. Setelah Raja Lakilaponto masuk Islam, sistem kerajaan diubah 

menjadi sistem kesultanan. Sejak saat itu, Islam diterima sebagai agama 

resmi. 

Adapun syarat untuk melaksankan tridisi haroa maludhu orang yang 

sudah berkeluarga atau seseorang yang sudah menikah sebagaimana yang 

dikatakan oleh bapak La Zaina: 

“Syaratino to haroa maludhu tabea topadam tokawi mingko nembali 
toharoa. Seinawoutu demulai dohoroa kuedo detei kadei nabalobu 
nopoangkakatulu tolota‟u mingko nembali doharoa na tala. Laempa 
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sekarang nopoalam omie doharoa langsung depake tala.  mada 
mbona‟a kamea toharoa tabeo tomampom tepakande mie baintowa. 
Mada mbona‟a ane pertama toharoa tolaguene lagu maludhu ”. 

3
 

Artinya: 

Syarat utama untuk mengikuti tradisi haroa maludhu adalah orang yang 
sudah menikah. Pada zaman dahulu seseorang yang pertama kali 
mengkuti tradisi haroa maka kue-kue haroa maludhu diletakan di 
baskom berturut-turut selama tiga kali, berbeda dengan zaman sekarang 
seseorang yang mengikuti tradisi haroa langsung menggunakan talang 
haroa maludhu dan seseorang yang mengikuti tradisi haroa maludhu 
adalah seseorang yang sudah mampu. 

Dari penjelasan narasumber di atas, dapat dijelaskan bahwa syarat 

utama mengukuti tradisi haroa maludhu adalah seseorang sudah menikah, 

orang tua dulu, ketika melaksanakan tradisi haroa maludhu untuk pertama 

kalinya maka ia melatakan kue atau makanan harao di piring atau baskom 

dan berturut- turut selama 3 kali. Berbeda dengan zaman sekarang, tradisi 

haroa maludhu dilaksankan langsung menggunakan talang dan bagi 

seseorang yang mengikuti tradisi haroa maludhu adalah seseorang yang 

sudah mampu. Seseorang yang pertama kali melakukan tradisi haroa wajib 

menyanyikan lagu haroa maludhu. Wa Marsia (65) tahun juga mengatakan 

bahwa: 

“Adatino haroa di Desa Mbanua maino nahauwato lompona. Menem 
seinawaitu dopake tano ratom dua oleitu. Ra‟yati desa Mbanua 
doharoa maludhu demulai tanggali 12 Rabiul Awal tano ratom 
tanggali 29/ 30 Rabiul awal, tujuano nembali to peringati kelahiranno 
naboti. Mangkaikan intodi masyarakatino desa Mbanua kusasawito 
tokoagama‟o Islam jadi harus toangkafi adati ba budayano Buton 
(Sultan Murhum Qaimuddin).” 

Artinya:  

“tradisi haroa yang berlaku di Desa Mbanua sudah ada sejak dulu 
yang sudah dilakukan oleh nenek moyang dan sampai sekarang masih 
rutin dilaksanakan. Tradisi haroa maludhu yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Mbanua pada tanggal 12 Rabiul awal sampai pada 
tanggal 29 atau 30 Rabiul awal, dengan tujuan untuk memperingati 
hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. Karena mayoritas masyarakat di 

                                                           

3
La Zaina (49) Tahun; Tokoh Agama di Desa Mbanua, Wawancara di Rumah Kediaman, 

Tanggal 1 Oktober 2023 
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desa Mbanua adalah menganut agama Islam dan kita juga mengikuti 
adat dan budaya Buton (Sultan Murhum Qaimuddin). ”

4
 

Dengan menyimak dan menelaah hasil wawancara di atas, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa  tradisi haroa maludhu (maulid Nabi) sudah ada 

sejak dulu hingga saat ini dan masih rutin dilaksanakan terutama masyarakat 

bagi desa Mbanua, Kecamatan Siompu Barat. tradisi haroa maludhu di 

peringati pada tanggal 12 Rabiul awal  sampai pada tanggal 29 atau 30 Rabiul 

awal selama kurang lebih 14 hari. Sebab haroa maludhu adalah tradisi dan 

budaya yang berasal dari Sultan Murhum Qaimuddin yang merupakan 

seorang Sultan yang memerintah di kerajaan Buton.   

Dalam masyarakat desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat, Haroa 

malhudu (maulid) adalah haroa yang dilakukan untuk memperingati atau 

merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. Yang dilaksanakan pada 

tanggal 12 Rabiul Awal. Perayaan maulid Nabi ini merupakan tradisi yang 

berkembang di masyarakat Islam Buton, sehingga dalam masyarakat desa 

Mbanua menganggap tradisi ini sebagai tanda kegembiraan dan 

penghormatan kepada Nabi Muhammad Saw. Peringatan maulid Nabi 

Muhammad ini dianggap sebagai peristiwa yang disakralkan dan dihormati 

oleh masyarakat desa Mbanua, sehingga masyarakat menyabumtnya dengan 

antusias guna mempersiapkan diri untuk pelaksanaan tradisi haroa. Dalam 

pelaksanaan tradisi haroa seluruh masyarakat Desa Mbanua boleh mengikuti 

proses pelaksanaannya, baik di luar Desa Mbanua, maupun diluar Kecamatan 

Siompu Barat. 

 

 

 

                                                           
4
Wa Marsia (65) Tahun; Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kediaman Wa Farina, 30 

September 2023 



36 
 

 
 

2. Dinamika Tradisi Haroa Maludhu di Desa Mbanua 

Dalam mempelajari keberlangsungan hidup masyarakat, tentu saja 

tidak akan pernah lepas dari adanya tradisi, adat istiadat, kebiasaan, budaya, 

dan kepercayaan. Semua itu akan melekat di dalam diri masyarakat terutama 

pada masyarakat desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton 

Selatan. Tradisi haroa merupakan salah satu tradisi yang sangat penting untuk 

dilestarikan dan harus dijaga dengan baik. Sebab tradisi haroa maludhu 

merupakan warisan dari leluhur masyarakat Buton.  

Dalam  masyarakat Desa Mbanua, seseorang yang tidak menjalankan  

tradisi haroa maludhu tidak memiliki dampak apapun yang terjadi. Sebab, 

tradisi ini merupakan tradisi  tidak berlaku wajib untuk diikuti melainkan 

hanya meneruskan adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Mbanua dari 

generasi ke genarasi. Seperti yang di katakan oleh H Ali (85) tahun bahwa: 

“Menturum nopoala adatino haroa mangkai Hana‟i zamaninya 
minam ba nipapandeao dowa mangkai kula kaasi neberubam 
zamania, ko minam ba nipapandeo dowa maana-maano haroa. 
Contohno aja laguno haroa maludhu mina damanadeane apalagi 
doangkafiyane ba ganda.” 
 

Artinya: 

“Faktor perubahan tradisi haroa dipengaruhi oleh perkembangan 
zaman dari waktu ke waktu semakin modern, generasi sekarang 
kurang sadar akan makna-makna yang ada dalam tradisi haroa 
maludhu. Salah satu contohnya adalah sebuah lagu haroa maludhu 
yang diikuti dengan rebana”. 

Seiring berkembangnya zaman, tradisi haroa maludhu yang ada di 

desa Mbanua tersebut pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan 

dalam syarat pelaksanaannya, jangka waktu pelaksanaannya serta perubahan 

di dalam fungsinya. Sama halnya dijelaskan oleh H Ali (85) tahun bahwa: 

“Seinawoitu ra‟ayatino Desa Mbanua doharao maludhu demulai 
korondo‟a nopoalam dua ba zamani sekaranga doharao maludhu 
demulaimo ole-oleo tam nakanturudo mie humaroano”. 
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Artinya: 

“pada zaman Duhulu, masyarakat mengadakan tradisi haroa maludhu 
pada malam hari sedangkan saat ini masyarakat desa Mbanua 
melakukan tradisi haroa maludhu di siang hari atau sore hari 
tergantung dari seseorang yang melaksanakan tradisi haroa maludhu.

5
 

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan di atas, dapat di 

simpulakan bahwa tradisi haroa maludhu di desa Mbanua Kecamatan 

Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan telah mengalami perubahan yang 

disebabkan oleh perkembangan teknologi saat ini. Seperti tradisi haroa 

maludhu yang memiliki perubahan dari masa ke masa, pada zaman dahulu 

tradisi ini dilaksanakan masih sangat sederhana dan dilakukan pada malam 

hari. Sedangkan pada zaman sekarang tradisi haroa maladhu dilakukan di 

siang hari dengan rangkain acara lumayan mewah.  

3. Pendukung Tradisi haroa Maludhu 

Masyarakat Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton 

Selatan ialah sebuah masyrakat yang masih kuat dan kental akan adanya adat 

istiadat mengenai berbagai hal terutama mengenai warisan dari nenek 

moyang mereka. Mayarakat desa Mbanua masih memegang teguh norma-

norma yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun masyarakat 

yang mendukung tradisi haroa maludhu di desa Mbanua, Kecamatan Siompu 

Barat adalah: 

a. Lebe  

Seperti dikatakan oleh ibu Hasria, bahwa: 

“Lebe maitu noberperan peting naharoa mangkai hanoa maitu so 
mimpinno  haroa maludhua mada mbona‟a kamea nopandeane seluk 
belukno haroa maludhua ane pae bahanoa pae tahumaroa, mangkai 
hanoa maitu mebasano barazanji dari awal hingga toto padam” 

                                                           

5
H Ali, (85) Tahun; Lebe (Pemimpin Tradisi Haroa), Wawancara di Rumah Kediaman, 

Tanggal 21 September 2023 



38 
 

 
 

Artinya: 

Lebe adalah seseorang yang beperan penting dalam tradisi haroa 
maludhu, sebab ia merupakan yang memimpin jalannya upacara 
haroa maludhu serta dianggap mengetahui seluk beluk tradisi haroa 
maludhu dan lebe juga bertugas membaca barazanji pada saat proses 
upacara haroa berlangsung dari awal hingga akhir.

6
 

b. Keluarga atau kerabat 

Keluarga atau kerabat adalah sistem yang memiliki pengaruh besar 

dalam struktur kehidupan manusia. Sebab kerabat atau keluarga merupakan 

salah satu prinsip dasar dalam mengatur individu terutama dalam proses 

jalannya upacara haroa maludhu. Adapun yang menjadi pendukung tradisi 

haroa maludhu adalah keluarga atau kerabat dekat, tetangga serta tokoh 

masyarakat karena tanpa adanya bantuan mereka tradisi haroa maludhu tidak 

berjalan sempurna. Sebab dalam tradisi haroa maludhu ini membutuhkan 

bantuan orang banyak untuk menyelesaikan perkerjaan misalnya dalam 

proses pembuatan kue, makanan dan lain sebagainya. Seperti yang di katakan 

oleh Ibu Wa Saziana, bahwa: 

“Ane pae ba keluargato pae tamada mangkai haroa maludhuini karada 
bari, karada barini tabea topoambe-ambene mingko nomasimba 
topada. Jadi intodi humaroano sebelum tahumaroa tofonudangam, 
taundangam keluargato, tetangga, mie bari pokono laem lumuino 
nakaweli waitu tofombada.” 

Artinya: 

Keluarga atau kerabat sangat penting dalam proses jalannya upacara 
haroa maludhu karena adanya bantuan mereka haroa maludhu akan 
berjalan lancar. Dalam proses pelaksanaan haroa banyak pekerjaan 
yang harus diselesaikan baik itu dalam pembuatan makanan maupu 
kue- kue  wajib haroa jadi bagi yang menjalankan upacara haroa harus 
mengundang keluarga, tetangga, masyarakat dan bahkan orang-orang 
yang lewat di depan rumah."

7
 

Tradisi haroa maludhu  yang diadakan oleh masyarakat Desa Mbanua 

dapat mempererat tali persaudaraan khususnya pada masyarakat yang ikut 

                                                           

6
Hasria (44) Tahun; Petani, Wawancara di Rumah Kediaman, 05 Oktober 2023 

7
Wa Saziana (44) Tahun; Mengurus Rumah Tangga, Wawancara di Rumah Kediaman, 

Tanggal 08 Oktober 2023 
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berpartisipasi dalam tradisi haroa maludhu. Selain itu juga dengan adanya 

pelaksanaan tradisi ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Masyarakat 

Desa Mbanua menanggap bahwa tradisi haroa maludhu mempunyai nilai 

untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi tersebut. 

4. Tujuan Pelaksanaan Tradisi haroa Maludhu 

Bagi masyarakat desa Mbanua melaksanakan tradisi haroa maludhu 

bertujuan untuk merayakan dan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad 

Saw. sebab kelalahiran Muhammad Saw merupakan kabar baik bagi alam 

semesta. Selain itu juga, masyarakat yang mengikuti tradisi haroa maludhu 

diharapkan mendapat keberkahan, mendapatkan ampunan, dimurahkan 

rezeki, mendapatkan perlindungan baik kesehatan, keamanan, serta diberikan 

umur yang panjang dari Allah Swt. Seperti dikatakan oleh bapak H. Ali 

bahwa: 

“Tujuano to haroa maludhu maitu nembali toperingatio kelahirnno 
Nabito. Mangkai nabi Muhammad neowa kangka‟a so nentaleao 
salanto, neowa rahmato so umatino jadi kamkula seinaiwatu 
doparsae ane toperingati kelahiranno nabito kabari manfaati nowa, 
tedapati pahala, tosadakah, tapakande manusia bainto. Mada 
mbona‟a kamea toharoani nembali to syukuru dua nakawasompu 
mangkai hanoa naokaita rajaki, kasahati, takodadi takoumuru.” 

Artinya: 
Tujuan haroa maludhu adalah untuk memperingati hari kelahiran 
Nabi Muhammad Saw, karena Muhammad merupakan yang 
membawa petunjuk kepada jalan yang benar dan yang membawa 
rahmat kepada umat manusia. Jadi nenek moyang masyarakat Desa 
Mbanua percaya bahwa dengan memperingati kehiran Nabi 
Muhammad dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kita baik 
itu pahala, bersedekah dengan memberikan makanan kepada 
masyarakat yang mengikuti haroa maludhu dan juga haroa maludhu 
digunakan sebagai acara syurukan kepada Allah Swt. karena  telah 
memberikan kita rejeki, kesehatan dan juga umur yang panjang.”

8
 

Dalam setiap rezeki yang telah diatur kepada setiap manusia oleh sang 

pencipta perlu kita syukuri. Bersyukur merupakan sifat terima kasih atas 

                                                           

8
H Ali, (85) Tahun; Lebe (pemimpin Upacara Haroa Maludhu), Wawancara di Rumah 

Kediaman Tanggal 21 Seeptember 2023 
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nikmat yang diberikan oleh Allah Swt kepada kita. Setiap detik yang dilalui 

seorang manusia dalam hidupnya tidak pernah lepas dari nikmat Allah Swt. 

Nikmatnya yang sangat besar dan banyak sehingga bagaimanapun juga 

manusia tidak dapat menghitungnya. Tradisi haroa maludhu yang dilakukan 

oleh masyarakat desa Mbanua, kecamatan Siompu Barat untuk menunjukkan 

rasa syukurnya kepada Allah Swt karena telah memberikan rezeki sehingga 

masyarakat Buton terutama masyarakat Desa Mbanua tetap melaksanakan 

tradisi haroa maladhu hingga saat ini. 

C. Proses Pelaksanaan Tradsisi Haroa (maludhu) di Desa Mbanua 

Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan 

1. Pra prosesi 

Proses ini merupakan langkah yang harus diperhatikan sebelum proses 

pelaksanaan upacara haroa maludhu, sebab Proses ini merupakan tahap yang 

menentukan lancar tidaknya upacara haroa maludhu yang akan dilaksanakan. 

Pada tahap ini di undang para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat 

untuk melakukan musyawarah guna memdiskusikan atau membicarakan  hal-

hal yang terkait dengan pelaksanaan upacara haroa. Adapun tempat dan 

lokasi yang digunakan untuk musyawarah adalah di masjid atau di rumah 

imam masjid. 

Biasanya satu hari sebelum tradisi haroa maludhu diselenggarakan, 

tokoh agama dan  tokoh adat melakukan diskusi. Tokoh adat yang 

pangkatnya paling bawah atau rendah (mokim) ditugaskan untuk 

menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa upacara haroa 

maludhu akan dilaksanakan. Mokim yang biasanya menyapaikan infarmasi 

mengenai haroa maludhu langsung kepada masyarakat yang dimulai dari 
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rumah ke rumah dengan tujuan agar seleruh masyarakat bisa mengikuti tradisi 

haroa maludhu (maulid Nabi Saw). 

2. Prosesi  

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait dengan prosesi tradisi 

haroa maludhu masyarakat adat di kabupaten Buton Selatan khususnya di 

Desa Mbanua dapat disimpulkan bahwa ada beberapa proses yang harus 

dipenuhi dalam pelaksanaan tradisi haroa maludhu, berikut adalah prosesi 

yang dilaksanakan dalam tradisi haroa maludhu yaitu diantaranya: 

a. Gora’a (Pembukaan  Haroa Maludhu)  

Sebelum dilaksanakan di rumah-rumah masyarakat biasanya haroa 

maludhu pertama kali diadakan di masjid atau biasa disebut. Goraa 

merupakan acara pembukaan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad 

Saw. yang dilakukan pada 12 Rabiul awal yang dihadiri oleh tokoh agama, 

tokoh adat dan tokoh masyrakat yang dilakukan setelah selesai shalat magrib 

sampai shalat isya. Jadi istri dari tokoh-tokoh agama adalah orang yang 

bertanggung jawab mmbuat dan menyiapkan kue-keu sebelum acara dimulai.  

Mereka biasanya berkumpul di rumah imam masjid untuk menyiapkan 

perlengkapan. Adapun yang wajib mengikuti gora‟a atau acara pembukaan 

haroa maludhu adalah sebagai berikut: 

1. Imam masjid merupakan seseorang pemimpin tertinggi dari Sara agama 

2. Khatibi yang terdiri dari dua orang merupakan seseorang yang bertugas 

membaca Khutbah dalam shalat jum’at. 

3. Moji yang berjumlah dua orang merupakan seseorang yang bertugas 

mewujudkan berbagai kegiatan keagamaan dalam kehidupan 

masyarakat desa Mbanua baik berkaitan dengan aktivitas individu 

maupun kegiatan umum serta kepentingan yang menyangkut keperluan 
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hidup maupun kematian manusia. Keperluan hidup yaitu membantu 

penguhulu sebagai saksi sebuah pernikahan selain disaksikan dari pihak 

kedua orang tua mempelai, sedangkan keperluan kematian yaitu 

bertugas untuk memandikan dan mengkafani jenazah. 

4. Mokim yang terdiri dari dua orang ditugaskan untuk memandikan 

jenazah dan mengkafani jenazah. 

b. Haroano Mie Bari (Haroa yang dilakukan oleh Masyarakat 

Umum) 

Setelah  gora‟a selesai, langkah selanjutnya adalah haroano mie bari 

atau haroa yang di ikuti oleh masyarakat banyak atau masyarakat umum. 

Masyarakat bebas memilih waktu untuk melaksanakan tradisi haroa maludhu 

selama waktu yang ditentukan belum berakhir. Haroana mie bari 

dilaksanakan selama kurang lebih dua minggu atau kurang lebih selama 14 

hari yang dimulai pada tanggal 13 Rabiul awal sampai pada tanggal 28 Rabiul 

awal. Acara peringatan ini biasanya dilakukan dari rumah ke rumah. Seperti 

yang dijelaskan oleh Wa Marsiah, bahwa: 

“Gora‟a ba haroano mie bari nopoala mangkai ane gora‟a kalawu 
tefosiapu kue mada mbona‟a kamea toharoane wa masigi, ane 
haroano mie bari kabari tefosiapu, kue, pasali ba kohoma nembali 
tapakandea mie bari mingko toharoa nalambuto.” 

Artinya 

“Pelaksanaan gora‟a atau acara pembukaan haroa maludhu  perbeda 
dengan haroano mie bari (haroa yang diikuti oleh masyarakat umum) 
adapun hal yang membedakannya yaitu pada acara gora,a hanya 
menyiapkan kue sedangkan haroano mie bari memiliki banyak 
persiapan yaitu, kue, pasali serta makanan yang berupa nasi, ayam, 
ikan dan lain sebainya.”

9
 

Dalam proses pelaksanaan Haroa maludhu  ini dipimpin oleh seorang 

lebe sebanyak kurang lebih 4 orang.  Setelah seseorang menentukan waktu 

                                                           

9
Wa Marsia (65) Tahun; Tokoh Masyarakat, Wawancara di Rumah Kediaman Wa 

Farina, 30 September 2023 
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yang tepat dan cocok untuk melakukan haroa maludhu, 2 hari sebelum 

pelaksanaan haroa maludhu biasanya keluarga atau kerabat dekat sudah 

menyiapkan kue-kue yang menurut mereka wajib diisi di talang haroa 

maludhu atau wadah yang digunakan untuk meletakan kue haroa. Adapun 

kue-kue wajib haroa yaitu sebagai berikut: kalei (pisang), tuturu (cucur), 

wade (kue yeng terbuat dari beras dan beras ketan), jandu (jalangkote), onde-

onde, baruasa, tuli-tuli, dan kagoreno kalei (pisang goreng). Adapun pisang 

digunakan adalah pisang raja.  

Setelah hari yang ditentukan telah tiba, Keluarga, tetangga maupun 

kerabat dekat akan berkumpul,  mereka saling membantu dan bekerja sama 

memasak dan menyiapkan berbagai jenis makanan. Berbeda dengan gora‟a, 

haroana mie bari dilaksankan di siang hari dan selain menyiapkan kue 

haroano mie bari juga menyiapkan makanan yang berupa nasi, ikan goreng, 

gulai ayam, sayur, ayam gareng, telur rebus dan lain sebagainya. 

Adapun rangkain acara pelaksanaan haroano mie bari yaitu sebagai 

berikut: 

1. Defe‟eni tala atau Menyusun kue di atas talang 

Sebelum tradisi haroa maludhu dimulai, biasanya para ibu-ibu 

berkumpul untuk mengatur dan menyusun kue-kue haroa di atas talang. Kue-

kue tersebut berupa onde-onde, cucur (cucuru), bolu, wade, pisang goreng 

(sanggara), pisang, jandu (jalangkote), baruasa (kue beras) dan tuli-tuli. Kue 

tersebut disusun mengelilingi piring nasi yang di atasnya diberi telur goreng. 

Masyarakat yang melaksankan tradisi haroa wajib menyiapakan pasali (uang 

yang diberikan kepada lebe atau seseorang yang memimpin jalannya upacara 

haroa maludhu yang bertujuan untuk mengucapkan terima kasih). 
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Dalam menyusun kue-kue  haroa maludhu di atas talang tidak boleh 

sesuka hati dan asal-asalan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. 

Adapun talang yang disusun dibagi menjadi dua yaitu besar dan talang kecil. 

Bagi masyarakat desa Mbanua, menyebut talang besar sebagai talang Rasulu 

atau talang Nabi Muhammad Saw sedangkan talang kecil disebut sebagai 

talang Halimah. Alasan talang kecil dinamakan talang Halimah kerana beliau 

merupakan seseorang yang menyusui Nabi Muhammad Saw. Setelah 

makanan atau kue tersebut tersusun dengan baik dan rapi, biasanya talang 

ditutup menggunakan mukena yang berwarna putih dan diletakan di ruang 

tamu. Lebe dan seseorang yang menjalankan tradisi haroa maludhu duduk 

mengelilingi talang besar dan talang kecil begitu pun juga sebaliknya tamu 

undangan yang hadir dan mengikuti tradisi haroa maludhu. Bagi  masyarakat 

desa Mbanua seseorang yang melaksanakan tradisi haroa maludhu yang 

duduk menghadap lebe (orang yang mempimpin jalannya tradisi haroa 

maludhu) untuk melaksanakan ritual tradisi haroa maludhu adalah seorang 

perempuan atau seorang istri. Sebab istri merupakan seseorang yang 

mengurus kebutuhan dalam rumah tangga.  

Talang Rasulu atau talang Nabi Muhammad Saw dibuka keesokan 

harinya setela selesai shalat  subuh sedangkan talang kecil atau talang 

Halimah dibuka pada saat selesainya pembacaan barazanji  dengan tujuan 

agar semua isi dari talang kecil yang berupa kue-kue itu dibagikan kepada 

semua masyarakat yang hadir dan mengikuti tradisi haroa maludhu.  

2. De‟ondo lebe (mengundang lebe) 

Setelah semuanya sudah siap, barulah masyarakat yang mengadakan 

haroa maludhu mengirim atau mengutus seseorang untuk memanggil lebe. 

Seseorang yang bertugas memanggil atau mengundang lebe adalah seorang 
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laki-laki. Pelaksanaan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw. di desa 

Mbanua biasanya pembacaan barazanji dipimpin oleh tetua adat (lebe) yang 

kapasitas bacaannya fasih dan khususnya tawadhu kepada Allah Swt. Adapun 

prosesi pelaksanaan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw. yaitu 

mendengarkan riwayat hidup Nabi Muhammad Saw serta  perjuangannya dan 

mendengar pujian kerena sudah sepatutnya kita menanamkan rasa cinta 

kepada Nabi Muhammad Saw. serta menyebarkan kebahagian dikalangan 

umat manusia, khususnya bagi masyarakat desa Mbanua, Kecamatan Siompu 

Barat. dalam prosesi pembacaan barazanji, ada tiga kali tafakur yang perlu 

perhatikan yang bertujuan untuk berdoa dan memohon kepada Allah Swt. 

Yaitu sebagai berikut: 

a. Tafakur di awal pembacaan barazanji 

b. Tafakur di pertengahan pembacaan asraaka 

c. Tafakur penutup (hendak pembacaan doa) 

Ketiga tafakur di atas memiliki filosofi dalam mengenang perjalanan 

diri atau kejadian manusia ketika berada di kandungan ibunya, sebagaimana 

firman Allah Swt dalam QS. Az- Zumar ayat 6 

ه و   هَ خَهقَكَُم مِّ حِدَةٍ ثمُ  جَعَمَ مِىْهَا زَوْجَهاَ وَأوَسَلَ نكَُم مِّ مِ ٱفْسٍ وََٰ تكُِمْ  لْْوَْعََٰ هََٰ جٍ ۚ يخَْهقُكُُمْ فىِ بطُىُنِ أمُ  ىيِةََ أزَْوََٰ ثمَََٰ

نكُِمُ  ثٍۚ  ذََٰ تٍ ثهَََٰ هۢ بعَْدِ خَهْقٍ فىِ ظهُمََُٰ ُ ٱخَهْقاً مِّ هَ  ۖنْمُهْكُ ٱرَبُّكُمْ نهَُ  للّ 
ََ ٓ ِنََِٰ َ  هىَُ ۖ فأَوَ ىَٰ تصُْرَفىُنَ    ِِ  

Terjemahan: 

“Dia menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) kemudian darinya 
dia jadikan pasangannya dan dia menurunkan delapan pasang hewan 
ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian 
demi kejadian dalam tiga kegelapan yang (berbuat) demikian itu 
Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan 
Selain dia; maka mengapa kamu dapat dipalingkan?” 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa, al-Quran menyebutkan ada tiga 

kegelapan yang dimaksud yaitu kegelapan di dalam perut, kegelapan di dalam 

rahim, dan kegelapan di dalam selaput yang menutupi anak dari kandungan 
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ibunya sedangkan  Masyarakat di Desa Mbanua menyebut tiga kegelapan 

tersebut sebagai kegelapan di alam misal, kegelapan di alam ajsamu, dan 

kegelapan di alam insan.  

3. Fopoliki (mengundang masyarakat) 

Fopaliki (mengundang masyarakat) merupakan sebuah tindakan untuk 

mengajak masyarakat agar berpartisipasi dan mengikuti tradisi haroa 

maludhu. Sebab di dalam tradisi haroa  maludhu terdapat bermacam-macam 

jenis makanan yang disajikan untuk tamu undangan yang hadir. Seseorang 

yang melaksanakan  haroa maludhu biasanya mengundang keluarga, kerabat 

tetangga dan masyarakat lainnya.  

4. Makan Bersama 

Puncak dari haroa maludhu adalah makan bersama. Tamu yang hadir 

dan mengikuti haroa maludhu akan disuguhi dengan berbagai macam jenis 

makanan khas Buton. Para tamu yang hadir  duduk besama yaitu dengan 

duduk paseba, yakni kakinya dilipat dengan mengelilingi makanan yang 

berada di dalam tudung saji. Sembari menyantap makanan yang disajikan 

perbincangan dan candaan juga mewarnai ke dalam ruangan sehingga tali 

silaturahmi dan keakraban akan terhubung. 

c. Haroano Hukumu (Tokoh Agama) 

Haroano hukumu merupakan peringatan maulid Nabi yang 

dilaksanakan pada tanggal 29 atau 30 Rabiul awal, bisa dikatakan bahwa 

acara ini merupakan penutupan seluruh rangkain peristiwa peringatan maulid 

nabi yang dihadiri oleh lebe, perangkat masjid dan tokoh adat yang 

bersangkutan. Maludhuno hukumu ini diadakan di seperti yang dikatakan oleh 

bapak La Zainal (49) bahwa: 

“Maludhuno hukum/ haroano hukumu demulai topada tosambeya isya 
sampai topada jam 2 kodoalo meangkafino kamea kalawu tokoh adati 
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ba tokoh agama (perangkatno masigi). Nopoala ba gora‟a, ane 
haroano hukum demulai do lagu bado poganda”.  

Artinya: 

“maludhuno hukum atau haroano hukumu dilaksanakan setelah selesai 
shalat isya hingga jam 2 pagi dimana acara ini hanya diikuti oleh 
tokoh adat dan tokoh agama (perangkat masjid) saja. berbeda dengan 
gora‟a, haroano hukumo dilaksanakan diiringi dengan nyanyian 
haroa maludhu dan rebana ”

10
 

Dengan menyimak dan menganalisis hasil wawancara di atas penulis 

dapat menyimpulkan bahwa, masyarakat di desa Mbanua, Kecamatan Siompu 

Barat yakin dan percaya bahwa lagu haroa maludhu merupakan  Lagu yang 

dinyanyikan pada saat Nabi Muhammad Saw lahir ke dunia, Pada saat itu 

beliau menangis dan ada berbagai cara yang dilakukan untuk membuat Nabi 

Muhammad Saw berhenti menangis, dan ketika Nabi Saw. dinyanyikan dan 

mendengar lagu-lagu haroa maludhu tiba-tiba Nabi Muhammad Saw berhenti 

menangis. Sehingga masyarakat desa Mbanua menggunakan lagu haroa 

maludhu sebagai salah satu proses untuk memperingati hari kelahiran Nabi 

Muhammad Saw. Lagu haroa maludhu tersebut dikemas dalam bahasa walio. 

Adapun judul lagu atau syair yang dinyikan yaitu sebagai berikut: 

1. Assala     

2. Kharuma    

3. Bissahari    

4. Tanaka Fazatihila    

5. Wulida    

6. Hasalalka    

7. Alhhamdu    

8. Badatilana    

9. Asraaka     

                                                           

10
La Zaina (49) Tahun; Tokoh Agama di Desa Mbanua, Wawancara di Rumah Kediaman, 

Tanggal 1 Oktober 2023 
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10.  Fii maani    

11.  Anabi 

12.  Falaku 

13. Taala Manalahu 

14. Fatruku 

15. Man Misli‟a 

16. Ya Maulida 

17. Salal Ila 

18. Fii Hubbi 

19. Fii Rujuba  

20. Ilaihi Addini 

Pembacaan barazanji dengan menyanyikan lagu haroa maludhu 

menunjukkan kegembiraan masyarakat bahwa mereka telah melaksanakan 

peringatan maulid dengan sukses dan baik. Masyarakat di Desa Mbanua pada 

umumnya merayakan haroa maludhu secara turun temurun mereka berasumsi 

bahwa dengan merayakan haroa maludhu berarti merayakan diri mereka 

sendiri sebagaimana muslim yang taat pada Allah dan Nabi  Muhammad 

Saw. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah An-Nisa ayat 80 

َ ۚ وَمَنْ تَ وَلّمّ فَمَآ   ٠٨ۗ   ارَْسَلْنمكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظاًمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَ قَدْ اطَاَعَ اللّمّ

Tertemahan: 

“barang siapa menaati Rasul (Muhammad) maka sesungguhnya dia 
telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan 
itu) maka ketahuilah kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk 
menjadi pemelihara mereka”. 

Dan firman Allah Swt dalam QS ali-Imran 3: 132 

َ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُوْنَۚ  عُوا اللّمّ  ٢٣١ وَاطَِي ْ

 



49 
 

 
 

Terjemahan: 

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi 
rahmat”. 
 

3. Tata Cara Pelaksanaan Haroa Maludhu 

Perayaan maulid Nabi atau biasa disebut haroa maludhu merupakan 

salah satu tradisi yang rutin diadakan setiap tahun di Desa Mbanua Kecamatan 

Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan. Ritual peringatan hari kalahiran Nabi 

Muhammad ini merupakan wujud kecintaan umat Islam kepada sosok  

pembawa petunjuk.   

Sebelum melaksanakan tradisi haroa maludhu biasanya orang tersebut 

akan pergi ziarah kubur di pagi atau siang, barulah pada siang sore akan 

melaksanakan haroa maludhu. Dalam pelaksanaan harao maludhu terdapat 

tudung saji yang dibungkus menggunakan mukena putih diletakan di tengah-

tengah keluarga yang duduk melingkar. Selanjutnya tuan rumah akan 

mengundang atau memanggil lebe untuk memulai upacara haroa maludhu. 

Adapun tata cara pelaksanaa haroa muludhu di Desa Mbanua Kecamatan 

Siompu Barat kabupaten Buton Selatan adalah sebagai berikut: 

a. Membaca Niat 

Dalam pembacaan niat biasanya dipimpin oleh lebe, yang diawali dengan 

surah Al-Fatihah, kemudian membacakan doa panjang umur, banyak rejeki 

dan terhindar dari segala musibah. 

b. Membakar dupa atau kemanyen 

Membakar dupa atau kemanyen bertujuan untuk memeberikan suasana yang 

khusuyuk atau harum dalam susana pembacaan doa atau pembacaan 

barazanji. Adapun Bahan dupa yang dibakar dalam sebuah tempat atau 

wadah biasanya adalah gula pasir, dan kulit langsat yang dikeringkan. 

c. pembacaan barazanji 
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setelah pembakaran dupa selasai kemudian dilakukan pembacaan barazanji 

oleh lebe (pemimpin upacara haroa maludhu) 

d. Doa 

Dalam pembacaan doa ini biasanya lebe akan mengucapkan syahadat dan 

itigfar, kemudian membaca beberapa ayat suci Al-Qur’an kemudian 

dilanjutkan dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir sebanyak 100 

kali. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa selamat, doa talak bala, 

doa kemudahan rezeki, dan doa pengampunan dosa untuk keluarga yang 

telah meninggal dunia.  

e. Salaman 

Setelah pembacaan doa selesai, maka langka selanjutnya adalah salaman. 

Masyarakat yang melaksanakan haroa maludhu akan berjabat tangan dengan 

lebe lalu saling berjabat tangan dengan semua anggato keluarga maupu 

masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan haroa maludhu. 

Setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama. 

 

4. Pasca Prosesi Haroa Maludhu 

Setelah haroa maludhu selesai dilaksanakan biasanya lebe atau ketua 

adat yang bertugas pemimpin jalannya tradisi haroa maludhu membagi hasil 

yang berupa uang yang dimana masyarakat desa Mbanua menyebutnya sebagai 

pasali atau pemberian uang kepada lebe sebagai ucapan terima kasih. Bisa 

dikatakan bahwa  haroa maludhu merupakan ladang ekonomi bagi seorang 

lebe. 
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D. Bentuk Integrasi Budaya Lokal dan Budaya Islam pada Tradisi 

Haroa (Maludhu) di Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat 

Kabupaten Buton Selatan 

Budaya Islam di Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan  bangsa Indonesia, namun di dalam perkembangannya pola dasar 

kebudayaan setempet yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat 

perpaduan budaya itu yang disebut integrasi kebudayaan. Integrasi Islam dan 

budaya lokal dangat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. 

Dalam masyarakat Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton 

Selatan terjadi pengintegrasian budaya Islam dan budaya lokal dalam tradisi 

harao maludhu. Tradisi haroa maludhu yang ada pada Desa Mbanua 

Kecamatan Siompu Barat sudah terintegrasi oleh budaya Islam baik dari segi 

persiapan maupun pelaksanaan. Dalam kehidupan masyarakat Desa Mbanua 

adat yang lama tidak bisa dihilangkan begitu saja walaupun Islam sudah masuk 

dan berkembang.  

Pada masyarakat desa Mbanua dalam tradisi haroa maludhu, selain 

terdapat praktik budaya lokal juga terdapat praktik Islam mereka menyatu 

menjadi satu kesatuan yang utuh. Praktik Islam dalam tradisi haroa maludhu 

dapat dilihat dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an serta bershalawat 

kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam proses pelaksanaan tadisi haroa 

maludhu, kita berdoa dan memohon kepada Allah Swt agar diampuni dosa-

dosa kita serta memohon mendapatkan kebahagian di dunia maupun di akhirat. 

.Pengintegrasian budaya lokal ini telah melekat hingga saat ini dan susah untuk 

dipisahkan karena menyatu dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

 Nilai-nilai Islam juga terdapat dalam tradisi haroa maludhu, sehingga 

terjalin kebersamaan dan silaturahmi. Dalam tardisi haroa maludhu ini mereka 
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berbaur menjadi satu ras sehingga menciptakan kekerabatan berkeluarga dan 

bertetangga. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi haroa maludhu 

adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Musyawarah 

Musyawarah merupakan salah satu metode yang digunakan di masyrakat 

untuk mengambil sebuah keputusan yang baik dan benar. Di dalam tradisi 

haroa juga terdapat nilai musyawarah yang harus dijunjung tinggi oleh 

masyarakat desa Mbanua baik sebelum maupun sesudah proses pelaksanaan 

tradisi ini. Sebelum pelaksanaan tradisi haroa maludhu biasanya masyarakat 

mengadakan diskusi dan musyawarah untuk menentukan waktu pelaksanaan 

serta jumlah biaya  yang diperlukan. 

Adapun nilai musyawarah yang ada dalam tradisi haroa maludhu yang 

dapat dilihat pada saat sebelum diadakan tradisi haroa yaitu, tokoh-tokoh 

agama berkumpul untuk membahas apa saja yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan tradisi haroa, baik tentang jumlah dana yang akan diperlukan dan 

makanan apa  saja yang disediakan pada saat acara tersebut. 

b. Nilai Kebersamaan 

Di dalam tradisi haroa maludhu terdapat sebuah nilai kebersamaan, nilai-

nilai kebersamaan ini dapat kita lihat pada saat proses sebelum tradisi haroa 

dilaksanakan, baik dalam pembuatan makanan, masyarakat berkumpul di 

rumah yang melaksanakan tridisi haroa maludhu. Hal ini dapat dilihat 

bagaimana kekompokan yang dimiliki masyarakat desa Mbanua meski tidak di 

datangi pun mereka dengan senang hati mengikuti setiap kegiatan apa pun 

yang melibatkan semua orang. Bahkan bukan hanya kaum bapak-bapak yang 

memiliki kekompakan dan berkomunikasi dengan lancar, namun para ibu-ibu 

juga ikut membantu proses pembuatan makananan mereka dengan kompak 
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bekerja sama dan saling membantu menyelesaikan pekerjaan. Seperti dalam 

firman Allah yang terdapat dalam QS al-Ma’idah 5: 2 

يَ ُّهَا دَ وَلََٓ  يٰمٓ ىِٕ رَ اللّمِّ وَلََ الشَّهْرَ الْْرَاَمَ وَلََ الْْدَْيَ وَلََ الْقَلََۤ ََ الْْرَاَمَ الَّذِيْنَ اممَنُ وْا لََ تُُِلُّوْا شَعَاۤىِٕ َ الََْ يْ ْْ مِّ
ۤ
 ام

تَ غُوْنَ فَضْلًَ مِّنْ رَّبِِّّمْ وَرضِْوَانًً ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوْا ۗوَلََ يَْ  وكُْمْ عَنِ يَ َ ْ رمَِنَّكُمْ شَنَامنُ قَ وْمٍ انَْ صَدُّ
ىۖ وَلََ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الَِْثِْْ وَالْ  ا وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِّ وَالت َّقْوم عُدْوَانِۖ وَات َّقُوا الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ انَْ تَ عْتَدُوْۘ

َ شَدِيْدُ الْعِقَابِ  َ ۗاِنَّ اللّمّ  ١ اللّمّ
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 
kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-
hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan 
keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, 
maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada 
suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. 

c. Nilai Silaturami  

Silaturahmi terbentuk dari kata silah dan ar-rahim. Kata silah berasal 

dari washlah, yashilu, waslan wa shilatan yang memiliki arti sebagai 

hubungan. Asal kata dari ar-rahma adalah ungkapan kasih sayang yang 

digunakan untuk menyebut rahim atau kerabat sebab orang-orang saling 

berkasih sayang, hal ini disebabkan adanya hubungan dan kekerabatan.
11

 Kata 

ar-rahim selain bermakna kasih sayang juga memiliki arti sebagai peranakan 

atau kekerabatan yang masih mempunyai ikatan darah (persaudaraan). 

Sehingga kata silaturahmi dapat diartikan pula sebagai hubungan atau 

menghubungkan kekerabatan dan persaudaraan. Dari sinilah, silaturahmi 

                                                           

11
Ibnu Hajar  Hafidz, Bulughulmaram, Ter.  Kahar Masyur, Jilid II (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1992), h. 56 
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secara bahasa merupakan memiliki hubungan kasih sayang dengan saudara 

kandung dan kerabat yang masih ada hubungan dengan kita dan orang lain.
12

  

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling 

berdampingan dan berinteraksi satu sama lain, tidak dapat disangkal bahwa 

manusia sangat membutuhkan orang lain dalam kehidupan masing-masing. 

Meskipun demikian seseorang dapat melakukan banyak hal sendirian, tetapi 

dalam agama banyak hal yang mengaharuskan manusia untuk berdiri bersama 

dengan orang lain demi mencapai nilai yang lebih besar, misalnya pada tradisi 

haroa maludhu. 

Di dalam tradisi haroa khususnya haroa maludhu mempunyai sebuah 

nilai yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat desa Mbanua yaitu 

silaturahmi. Sebab dengan nilai silaturahmi ini dapat menjalin hubungan antara 

manusia dan manusia lainnya, baik sesama keluarga atau saudara maupun 

kerabat dan kepada tetangga serta hubungan antara masyarakat terjalin dengan 

baik, hal ini dikarenakan dalam setiap penyelenggaraan tradisi haroa maludhu 

biasanya pemilik rumah mengundang seluruh masyarakat desa Mbanua untuk 

datang memeriahkan acara pada saat tradisi haroa maludhu. Biasanya 

masyarakat yang sibuk sendiri dengan pekerjaannya tetapi  pada saat 

pelaksanaan tradisi haroa maludhu mereka datang berkumpul dan ikut 

berpartisipasi memeriahkan acara tersebut bahkan masyarakat yang ada diluar 

desa Mbanua juga ikut serta meramaikan dan menyaksikan acara 

pelaksanaannya sehingga nilai silaturahmi terjalin dengan baik di dalam tardisi 

haroa tersebut. Dalam Q.S an-Nisa 4:36 Allah Swt berfirman: 

                                                           

12
Nurlaela Isnawati, Rahasia Sehat dan Panjang Umur dengan Sedekah, Tahajud, Baca 

al-Quran dan Puasa Senin Kamis (Cet 1; Jokjakarta: Delta Prima Press, 2010), h. 49  
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َ وَلََ تُشْركُِوْا بهِ اً ۗ  ۞ وَاعَُْدُوا اللّمّ ى الْقُرْبم  وَّبِذِى اِحْسَانًً  وَّبِِلْوَالِدَيْنِ  شَيْ   ِ  وَالْيَ تممم ْْ كِ  وَالْْاَرِ  وَالْمَسم
بِ  وَالصَّاحِبِ  الْْنُُبِ  وَالْْاَرِ  الْقُرْبم  ذِى َْ  وَمَا السََِّيْلِۙ  وَابْنِ  بِِلْْنَْْۢ  يُُِبُّ  لََ  اللّمَّ  اِنَّ  ۗۗ  ايَْْاَنكُُمْ  مَلَكَ
 ٣٣ وْراًۙ فَخُ  مُُْتَالًَ  كَانَ  مَنْ 

Terjemahnya: 

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, 
karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan 
tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu 
miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan 
membanggakan diri 

d. Nilai Solidaritas 

Nilai solidaritas adalah salah satu unsur yang kehadirannya diperlukan 

dalam tradisi haroa maludhu karena solidaritas merupakan rasa kebersamaan 

yang mendalam dari suatu kelompok tertentu yang melibatkan tentang 

kesetiakawanan agar mencapai tujuan dan keinginan bersama. Dengan adanya 

rasa solidaritas, seperti yang terjadi dalam tradisi haroa maludhu dimana 

masyarakat bersama-sama ingin meraih sebuah keberhasilan. Dalam tradisi 

haroa maludhu ini, dengan memerlukan metode kerja sama antara masyarakat 

dan masyarakat lainnya baik dari awal hingga berakhirnya seluruh rangkaian 

pelaksanaan tradisi haroa maludhu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini dan mempunyai kaitan dalam hasil penelitian yan g dilakukan oleh 

peneliti maka dapat dirumuskan tiga kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Awal mula tradisi haroa (maludhu) di Desa Mbanua Kecamatan 

Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan pada saat masuknya agama 

Islam di pulau Buton sekitar tahun 1538, dimana sesorang yang 

pertama kali melaksanakan tradisi haroa maludhu adalah Sultan 

Murhum Qaimuddin tujuannya adalah untuk memperingati dan 

merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad Saw.  

2. Proses pelaksanaan tradisi haroa maludhu di Desa Mbanua Kecamatan 

Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan terdapat beberapa rangkaian 

yaitu pertama tahap persiapan, tahap ini merupakan tahap yang perlu 

diperhatikan karena pada tahap persiapan ini merupakan proses yang 

menentukan lancarnya upacara haroa yang akan dilaksanakan. Kedua 

proses pelaksanaan tradisi haroa maludhu, pada prosesi pelaksanaan 

haroa maludhu dibagi menjadi 3 yaitu: pertama gora,a atau acara 

pembukan yang dilaksankan di masjid pada tanggal 12 Rabiul Awal. 

Kedua Haroano Mie Bari atau Haroa yang dilakukan Masyarakat 

umum yang dilaksanakan dari rumah ke rumah. Ketiga yaitu haroano 

hukumu merupakan merupakan menutup seluruh rangkain peringatan 

maulid nabi yang dihadiri oleh perangkat masjid atau tokoh agama. 

3. Proses integrasi atau proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang 

paling berbeda  dalam kehidupan masyarakat memiliki keserasian 
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fungsi yang saling mempengaruhi antara budaya Islam dan budaya 

lokal bukan berarti menghilangkan atau memotong unsur-unsur  yang 

ada tetapi selektif terhadap unsur-unsur yang ada. Bila unsur ang tidak 

ada bertentangan dengan prinsip Islam maka unsur-nsur tersebut harus 

tetap ada, tetapi bila unsur yang ada itu bertentangan dengan prinsip 

Islam maka unsur tersebut harus dihilangkan. Sebab sikap 

menyesuaikan adat dengan agama Islam adalah tepat. Sementara sikap 

menyesuaikan Islam dengan adat adalah kurang tepat. Seperti halnya 

dalam upacara haroa maludhu yang terjadi di Desa Mbanua 

Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan adanya pengaruh 

Islam terhadap kebudayaan cukup besar dan menonjol. Sebagian adat 

kebiasaan yang dulunya menyimpang akibat pemahaman dan 

pengertian yang baik tentang ajaran Islam, masyarakat berangsur-

angsur mulai menyesuaikan dengan adat setempat. 

B. Implikasi  

1. Peneliti merekomendasikan kepada jurusan Sejarah Peradaban Islam  

agar penelitian budaya haruslah menjadi bagian penting  dalam 

penelitian untuk memperoleh gelar starata satu (S1). 

2. Pemerintah kiranya memberi kebijakan baik berupa material maupun 

nonmaterial agar upacara tradisi haroa maldhu  dapat menjadi salah 

satu budaya yang dapat menarik perhatian para budayawan. 

3. Masyarakat kiranya menghargai, melindungi para tokoh adat, agar 

budaya lokal yang turun temurun masih bisa dijaga dan bertahan  diera 

modern ini. 
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 Implikasi yang dijelaskan diatas, sekaligus mengandung saran 

sebagai rekomendasi untuk di jadikan cerminan budaya lokal 

masyarakat untuk dijadikan referensi. 
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LAMPIRAN 1 
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Foto 1 : Wawancara bersama H. Ali,  lebe (seseorang yang memimpin    upacara 

haroa di Desa Mbanua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 : Wawancara bersama Bapak La Zaina seorang tokoh adat di Desa Mbanua  

 

 

 

 



64 

 
 

 
 

LAMPIRAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 : wawancara bersama Drs. H. La Duda seorang kepala sekolah di     SMPN 

3 Siompu Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 : wawancara bersama St. Aisya seorang tokoh masyarakat yang melakukan 

tradisi haroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Wawancara bersama Wa Marsiah Seorang tokoh masyarakat yang 

melakukan tradisi haroa  
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LAMPIRAN 3 

KAGIATAN HAROA MALUDHU DI DESA MBANUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 : harao yaang di lakukan di masjid  

Sumber     : Dokumentasi  Pribadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 : kegiatan sebelum upacara haroa dilaksanakan masyarakat                         

      umum (deganta bae) 

Sumber :  Data Pribadi 
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Foto 3    : kegiatan mengisi kue di talang haroa maludhu   

Sumber         : Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  4       : kue-kue wajib haroa  

Sumber      : Dokumentasi Pribadi 
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LAMPIRAN 5 

Foto 5 : kue haroa yang diisi di talang wajib ditutup mengunakan     

mukena berwarna putih 

Sumber      : Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  6  : prosesi pelaksanaan tradisi haroa maludhu(masyarakat umum) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi  
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