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ABSTRAK 

Nama : Abdian Syah Putra 

Nim : 40200120037 

Prodi     : Sejarah Peradaban Islam   

Judul Skripsi    : Tradisi Pedole-Dole Pada Masyarakat Buton (Studi   
Kebudayaan Islam) 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi pedole-
dole pada masyarakat buton dalam kajian studi kebudayaan islam, pokok 
masalah tersebut selanjutnya di breakdown ke dalam beberapa sub masalah 
atau pertanyaan penenlitian, yaitu : 1) bagaimana sejarah tradisi pedole-dole 
pada masyarakat Buton dilaksanakan ?, 2) bagaimana prosesi tradisi pedole-
dole pada masyarakat Buton dilaksanakan ?, 3) apasaja nilai-nilai budaya 
tradisi pedole-dole pada masyarakat Buton ?.  

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan 
antropologi, pendekatan agama dan pendekatan sosiaologi. Selanjutnya 
metode pengumpulan data dengan menggunakan Field Research, penulis 
berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang dibicarakan sesuai 
kenyataan yang terjadi dimasyarakat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh data 
menunjukan bahwa pengobatan tradisonal masih dilaksanakan walau sudah 
dizaman modernisasi, contohnya pedole-dole yang dilaksanakan oleh 
masyarakat Buton, tradisi ini diyakini mampu mengobati karena secara turun 
temurun yang melaksanakan pengobatan ini secara berangsur-angsur 
sembuh dari penyakit yang diderita, selain itu juga tradisi ini dilatarbelakangi 
oleh orang sakti bernama Sipanjonga yang merupakan pendiri pulau Buton 
dari Melayu. Dalam tradisi pedole-dole ada beberapa tahapan yang mesti 
dilaksanakan sebagai syarat sahnya pengobatan tersebut, mulai dari tahap 
persiapan hingga pada tahap pelaksanaan. Yang membedakan penelitian ini 
dengan penelitian lainnya adalah mengkaji tentang nilai- nilai dalam tardisi 
pedole-dole. 

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah 
wawasan terkhusus dalam kajian tradisi Pedole-dole dan kebudayaan 
masyarakt Buton pada umumnya. Dalam kajian tradisi pedole-dole ini pula 
juga diharapkan memberikan khazanah ilmu pengetahuan yang lebih 
mendalam mengenai historis dan kandungan yang terisrat dalam tradisi 
pedole-dole. Penelitian ini juga semestinya memberikan satu wadah bagi 
masyarakat Buton agar bisa lebih mengenal dan paham tentang sejarah dan 
kebudayaan yang masih eksis dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat 
Buton sampai sekarang walau di era modernisasi ini pengobatan pada anak 
kecil lebih dikenal dengan pengobatan medis atau imunisasi bayi bagi 
pengobatanan anak. namun perlu diketahui tidak serta merta tradisi ini 
lenyap dimakan zaman, sebaliknya tradisi ini masih eksis. Oleh sebab itu 
dalam kajian ini memberikan wawasan dalam menelaah lebih dalam unsur-
unsur nilai yang terkandung dalam tradisi pedole-dole ini. 
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BAB I  

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki keanekaragaman tradisi dengan berbagai corak 

dan maknanya, tradisi yang ada di Indonesia pula bervariasi dan berpola, 

dimana ada yang masih bertahan sampai sekarang semenjak tradisi itu lahir 

dan ada pula yang berakhir karena pengaruh sistem kepercayaan atau sistem 

tatanan sosial. Seiring perubahan zaman tradisi dapat berubah dengan 

pandangan manusia yang menepati ruang dan waktu yang berbeda dan 

dengan cara kontekstualisasi yang tidak sama dengan zamannya. 

Setiap suku memiliki tradisi yang berbeda, salah satu tradisi yang 

masih eksis sampai sekarang dapat dilihat di Provinsi Sulawesi Tenggara 

pada suku Buton. Setidaknya ada empat pengertian yang berhubungan 

dengan nama Buton, yaitu : pertama, sebagai nama yang diberikan untuk 

sebutan sebuah pulau. Kedua, sebagai nama yang diberikan untuk orang 

Buton, dalam artian bahwa sebutan orang Buton sebagai identifikasi 

penduduk yang tinggal dikesultanan Buton. Ketiga, sebagai nama daerah 

otonom yang terletak dibagian selatan garis katulistiwa. Keempat, sebagai 

nama sebuah kesultanan yang sebelumnya berbentuk Kerajaan sebelum 

Islam masuk.1 Buton atau Butuni yang merupakan wilayah eks Kerajaan dan 

Kesultanan memiliki banyak warisan kekayaan adat istiadat dan budaya 

luhur yang tidak ternilai harganya, nilai-nilai budaya itu diwariskan secara 

turun temurun dan telah mendarah daging di setiap generasi. Terlihat 

sebelum masuknya Islam di wilayah Buton, masyarakat masih menganut 

kepercayaan animisme dan dinamisme yang mempengaruhi kehidupan 

 
1 Andi Tenri, Tradisi Pedole-dole: Local Wisdom Suku Buton Kota Bau-bau, Pena Idris 

2018. h. 6-7. 
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sosial, kebiasaan atau praktek-prakek yang memiliki dampak positif juga 

terus dilakukan, namun demikian setelah masuknya islam di pulau Buton 

yang dibawa Syaikh Abdul Wahid kepada raja Buton Lakilaponto atau Sultan 

Murhum pada tahun 948 H atau 1541 M 2 membawa corak perubahan baru 

yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Buton salah satunya tradisi. 

Salah satu kebiasaan yang terwariskan dari zaman kesultanan Buton hingga 

Islam menjadi agama mayoritas dipulau Buton adalah praktek penyembuhan 

anak  atau dikenal dengan tradisi pedole-dole.  

Akulturasi yang tercampur antara tradisi pedole-dole dan ajaran Islam 

membawa corak baru karena pandangan masyarakat bahwa agama dan 

tradisi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab beberapa tradisi memiliki 

pemaknaan yang filosif dan religius, dari tatacara yang terkandung unsur 

kebaikan hingga mempunyai nilai-nilai positif.  

Secara historis tradisi atau kebudayaan dilatarbelakangi oleh 

peristiwa yang mengakibatkan munculnya satu konsep kebudayaan yang 

melahirkan adat istiadat, adat itu kemudian  dipegang erat dan menjadi 

simbol suatu etnis atau suku. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat itu hingga 

saat ini masih diwarisi secara turun-temurun, bukan lain dan tidak bukan 

karena manfaat dan kearifan masyarakat lokal mengenai skema sejarah dan 

kebudayaan itu sendiri, contohnya adalah tradisi pedole-dole. Pelaksanaan 

tradisi Pedole-dole bermula dari zaman Sipanjonga (salah satu dari empat 

orang pendiri Kerajaan Buton) yang dalam bahasa Wolio disebut dengan Mia 

Patamiana. Perkawinan Sipanjonga dan Sibaana (adik Simulai) kemudian 

melahirkan seorang putra yang diberi nama Betoambari. Sejak masa bayi 

 
2 Abd Rahim Razaq, Kesultanan Islam Buton, Al-Urwatul Wutsqa: Vol 2 No. 1 2022. h. 

1. 



3 

 

 

  

  

  

  

Betoambari selalu sakit-sakitan, melihat kondisi tersebut Sipanjongan 

kemudian menggelar suatu upacara pengobatan bagi Betoambari, alhasil 

setelah upacara selesai Betoambari pun berangsur sembuh, upacara inilah 

yang disebut pedole-dole. Dari pengalaman tersebut, Sipanjonga kemudian 

mewariskan agar kelak anak cucunya di dole-dole. Wasiat tersebut kemudian 

masih dilaksanakan dan menjadi adat bagi sebagian besar masyarakat Wolio 

khususnya dan masyarakt Buton umumnya, dan hingga hari ini tradisi pedole-

dole sebagai salah satu wujud tradisi pada masyarakat Buton.  

Secara harfiah kata dole-dole berarti guling-guling. tradisi ini 

bertujuan untuk menghindarkan anak dari kemungkinan pertumbuhan yang 

kurang normal. Dalam praktek kesehatan modern, dole-dole dapat 

disejajarkan dengan imunisasi bayi yang dipercaya dapat mengobati anak 

dari berbagai macam penyakit. tradisi pedole-dole ini juga merupakan 

rangkaian dari prosesi pemberian nama pada anak yang dilakukan oleh Bhisa 

(Dukun). 

Foster dan Anderson mengklasifikasikan sistem medis menjadi dua 

kategori besar, yaitu sistem teori penyakit dan sistem perawatan kesehatan. 

Sistem penyakit yang dipaparkan dalam Foster dan Anderson sebagai berikut 

: pada sistem teori penyakit meliputi kepercayaan-kepercayaan mengenai 

ciri-ciri sehat, sebab-sebab sakit, serta pengobatan dan teknik-teknik 

penyembuhan yang dilakukan Dukun, karena berkenaan dengan penyakit 

berupa penjelasan mengenai pelanggaran tabu. Kausalitas penyakit hanya 

dapat dipandang sebagai suatu yang tidak rasional oleh masyarakat lain yang 

memberikan penilaian bahwa penjelasan atau pernyataan itu tidak logis. 

Sedangkan sistem perawatan kesehatan adalah suatu pranatasosial yang  

melibatkan interaksi antara sejumlah orang, sedikitnya pasien dan 
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penyembuh.3 Hal ini berkaitan dengan pedole-dole yang melibatkan pasien 

(anak) dan pemeran (dukun) dengan teknik pengobatan tradisional dan 

dengan sistem kepercayaan bahwa anak akan tumbuh sehat nantinya 

Tradisi pedole-dole memiliki kelengkapan dan tahapannya, dalam 

pelaksanaan terdapat tahapan memijat sambil mengguling anak yang 

diperankan oleh Dukun (bhisa). Selain itu pada prosesi padole-dole terdapat 

beberapa bahan yang digunakan yaitu ikan, ubi, daun pisang, minyak kelapa, 

daun kunyit, dan daun pare. Tradisi ini dilaksanakan oleh keluarga yang 

anaknya ingin di dole-dole dengan usia anak sepuluh tahun ke bawah. Tradisi  

pedole-dole sendiri biasanya dilaksanakan pada bulan Syakban atau Rajab 

pada hari-hari baik yang ditentukan oleh Dukun (bhisa). 

Tradisi yang memiliki manfaat dan mempengaruhi perubahan sosial 

pada masyarakat dapat bertahan lama dan terus dilakukan, sama halnya 

dengan tradisi pedole-dole memiliki dampak positif, yakni merubah sugesti 

keluarga bahwa bagi yang telah melaksanakan tradisi tersebut akan tidak 

rentang terkena penyakit di masa dewasanya. Dengan demikian dalam tradisi 

pedole-dole memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik itu 

berppengaruh pada nilai sosial, perubahan sugesti, dan nilai-nilai agama 

untuk pertumbuhan anak yang di dole-dole. 

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi identifikasi masalah pada 

penelitian ini adalah kurangnya penjelasan secara komrehensif mengenai 

sejarah dan tahapan-tahapan serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi 

pedole-dole pada masyarakat Buton sehingga tidak menutup kemungkinan 

 
3 Weni Mane, Makna Simbolik Tradisi Pengobatan Pedole-dole Pada Siklus Hidup 

Masa Anak-Anak Dikelurahan Watalo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, 
Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya Vol.2, No 1. 2019, h. 40. 
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jika kurangnya pemahaman pada hal-hal yang dimaksud dapat berpotensi 

hilangnya tradisi pedole-dole. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang “Tradisi pedole-dole pada Maysrakat Buton” (Studi 

Kebudayaan Islam).  

B. Rumusan Masalah  

Setelah menjabarkan latar belakang tradisi pedole-dole pada 

masyarakat Buton, maka ditemukan pokok permasalahan yang menjadi fokus 

pembahasan, secara detail permasalah dijabarkan beberapa sub di antaranya:  

1. Bagaimana sejarah tradisi pedole-dole pada masyarakat Buton? 

2. Bagaimana prosesi tradisi pedole-dole pada masyarakat Buton?  

3. Bagaimana nilai-nilai budaya dalam tradisi pedole-dole pada 

masyarakat Buton?  

C. Fokus dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sejarah dan 

prosesi tradisi pedole-dole pada masyarakat Buton serta nilai-nilai 

budaya Islam pada upacara pedole-dole pada masyarakat Buton. 

2. Deskripsi Fokus   

Deskripsi fokus pada penelitian ini berjudul “Tradisi pedole-dole pada 

masyarakat Buton” (studi kebudayaan Islam). Deskripsi yang di 

maksud pada penelitian ini adalah mengkaji tentang budaya lokal 

yaitu tradisi pedole-dole yang masih melekat dan terus dilaksanakan 

oleh masyarakat Buton walau telah hadir pengobatan modern atau 

pengobatan medis. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah bentuk untuk memperoleh data baik secara 

lisan maupun literatur-literatur yang telah tersaji dari berbagai media, dalam 

tahap ini peneliti mencari infromasi yang relevan dengan pokok 

permasalahan yang akan di kaji. Tinjauan pustaka juga berjutuan untuk 

mengetahui perbedaan kajian yang akan diteliti dengan peneliti lain, agar 

memunculkan pokok pembahasan yang baru dalam suatu penelitian. Adapun 

literatur yang berkaitan dengan judul ini adalah :  

1. Jurnal yang ditulis oleh Weni Mane, dengan judul “Makna Simbolik 

Tradisi Pengobatan pedole-dole Pada Siklus Hidup Masa Anak-anak Di 

Kelurahan Watalo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah” 

dalam jurnalnya membahas mengenai prosesi dan makna simbolik 

tradisi pengobatan pedole-pole pada siklus masa anak-anak di 

Kelurahan Watalo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.  

2. Skripsi yang ditulis Wa Ode Rahmawati, “Gambaran Pengetahuan 

Masyarakat Tentang Tradisi pedole-dole Suku Buton Bagi Kesehatan 

Bayi dan Balita” dalam skripsinya terdapat beberapa pembahasan 

diantaranya : keunikan, definisi, gambaran umum, dan upaya dari 

tardisi pedole-dole Suku Buton bagi kesehatan bayi dan balita.  

3. Jurnal yang ditulis oleh Wa Ode Rahmayanti dengan judul “Eksplorasi 

Tradisi pedole-dole Suku Buton Sebagai Pengobatan Tradisional dalam 

Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Anak” dalam jurnalnya membahas 

tentang proses pelaksanaan tradisi pedole-dole  serta fungsi dan 

manfaat bagi kesehatan anak, selain dari pada itu dapat ditarik 

kesimpulan dengan adanya pelaksanannya memiliki manfaat seperti 

teknik memijat dan Bhisa (dukun) dapat meyakinkan masyarakat 
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bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang bermanfaat bagi kesehatan 

anak. 

4. Modul Penguatan Promosi Kesehatan Masyarakat ditulis oleh Andi 

Asrina dengan judul “Tradisi pedole-dole : Weisdom Suku Buton Kota 

Bau-Bau” dalam modulnya membahas praktek penyembuhan penyakit 

secara kompleks mulai dari pengobatan dokter dan pengobatan secara 

alamiah dari kebiasaan masyarakat khususnya pada praktek pedole-

dole  

5. Jurnal yang ditulis oleh Nuzulul Khair dengan judul “Ritual 

Penyembuhan dalam Shamanic Psychotherapy (Telaah Terapi Budaya 

di Nusantara) dalam jurnalnya lebih membahas tentang penyembuhan 

secara adat sebagai usaha untuk mengobati masalah kesehatan fisik 

dan piskis seperti ritual pedole-dole sebagai praktik penyembuhan  

pada anak-anak yang sakit ringan juga berfungsi sebagai media 

silahturahmi keluarga dan hal ini memberikan ketenangan psikologis 

bagi keluarga yang anaknya sedang sakit 

6. Buku yang ditulis oleh andi tenri  2018 dengan judul “tradisi pedole-

dole masyarakat Buton” dalam bukunya membahas tentang sejarah 

kebudayaan Buton yang termaksud tradisi pedole-dole. Beberapa juga 

membahas tentang aspek tradisi pedole-dole dari segi aspek sosial-

budaya, agama dan kesehatan yang dianggap sebagai aspek paling 

penting dalam pelaksanaan tradisi pedole-dole.  

7. Jurnal yang ditulis oleh Abd Rahim Razak 2022 dengan judul 

“Kesultanan Islam Buton (Tinjauan Historis)” dalam tulisannya 

membahas tentang masuk dan pengaruh Islam di pulau Buton. 

Kebudayaan yang tertanam oleh masyarakat Buton diwarnai corak 
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baru setelah masuknya ajaran Islam, kepercayaan animisme dan 

dinamisme perlahan tergerus, namun demikian tidak serta merta 

kebudayaan lama secara total dihapuskan, ada sebagian kebudayaan 

yang masih terjaga dan dilaksanakan dengan alasan terdapat gagasan 

dan falsafah hidup. 

Dapat di lihat dari beberapa tinjauan di atas bahwa pengobatan 

tradisonal pedole-dole masih sangat erat dikaji oleh para cendikiawan karena 

merupakan potret kebudayaan yang masih terjaga pada siklus kehidupan 

masyarakat Buton. Dengan begitu hadirnya tulisan atau kajian para peneliti 

yang telah mengkaji tradisi ini mulai prosesi pedole-dole hingga tahap 

akhirnya serta beberapa aspek seperti makna dan manfaatnya, maka saya 

sebagai penulis akan mengkaji lebih, tentang nilai-nilai tradisi pedole-dole 

serta pada sisi lainnya untuk lebih mengenal tradisi pedole-dole pada sejarah, 

dan tahapannya sebagai pelengkap penelitian tradisi pedole-dole. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka dalam 

penulisan ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :  

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sejarah tradisi padole-dole 

b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan prosesi tradisi pedole-dole pada 

masyarakat Buton. 

c. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan nilai-nilai budaya dalam tradisi 

pedole-dole pada masyarakat Buton . 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Ilmiah  

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu sejarah dan 

kebudayaan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan subangsi ilmu 

pengetahuan tentang nilai-nilai budaya dalam tradisi pedole-dole yang 

dilaksanakan oleh  masyarakat Buton  

b. Kegunaan Praktis  

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan meberikan gambaran 

nilai-nilai budaya dalam tradisi padole-dole pada masyarakat Buton, 

tidak hanya sebatas menjalankan budaya leluhur melainkan juga 

memahami makna dan nilai budaya yang terkandung dalam tradisi 

tersebut.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan bukan hanya memberikan gambaran 

tentang tradisi padole-dole, melainkan juga meberikan penjelasan 

bahwa tradisi yang telah melekat dan menjadi potret kebudayaan  

masyarakat Buton umumnya, seharusnya dapat dipahami sebagai 

kegiatan yang mendekatkan kita pada nilai-nilai kebaikan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tradisi   

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (tradition) yaitu 

kebiasaan serupa dengan budaya (culture) atau adat istiadat. Bahwa tradisi 

adalah hasil dari kebiasaan atau budaya masyarakat yang kemudian menjadi 

kegiatan rutin pada setiap waktu yang telah ditentukan. Selain itu dalam 

pengertian lain  tradisi adalah suatu adat istiadat atau kebiasaan  yang secara 

turun temurun masih di wariskan dan masih dilaksanakan oleh masyarakat.4 

Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia  tradisi adalah 

kebiasaan yang turun temurun diwariskan dari leluhur hingga terus 

dilaksanakan. Artinya bahwa nilai-nilai yang tekandung dalam tradisi 

tersebut tidak menutup kemungkinan bernilai positif dan juga bernilai 

negatif. Pandangan Barth mengungkapkan bahwa tradisi yang bernilai Islami 

ketika pelakunya mengaku bahwa dirinya menunjukan jiwa Islami.5 Secara 

lahiriah memang bernilai baik dan mampu memberikan keyakinan bahwa 

perihal baik akan menghasilkan yang baik pula.  

Tradisi bisa muncul karena adanya keterpaksaan yang harus 

dilaksanakan dengan kepentingan dan tujuan tertentu, dan juga tradisi bisa 

muncul dengan adanya ketidak sengajaan, lahir kerana firasat atau pesan-

pesan yang tersampaikan melalui mimpi sehingga hal tersebut di ritualkan 

dan menimbulkan dampak, oleh sebab itu kegiatan tersebut terus 

dilestarikan. Hal ini dipertegas dengan pengertian bahwa tradisi merupakan 

 
4 Koentjaraningrat, Kebuyaan Metalitas dan Pembangunan, (Cet.I: Jakarta: Gramedia, 

1987), h. 8 

5 Erni Budiman, Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama, (Cet. H: Yogyakarta: LKIS, 
2000), h. 51 
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paham atau aliran yang menunjukan kepada manusia satu kebenaran6. 

Masyarakat pada umumnya mengenal tradisi sebagai adat istiadat yang benar 

adanya dan harus dilaksanakan, kebenaran dilihat dari hasil pada tradisi 

tersebut, misalnya : orang yang digelari ritual pengobatan seperti pedole-dole 

untuk terhindar dari penyakit lalu pada akhirnya secara berangsur-angsur 

sehat hingga tumbuh dewasa, dari sudut pandang peristiwa itulah membuat 

masyarakat semakin yakin bahwa kebiasaan yang dibawa leluhur bukan hal 

biasa.  

Kebiasaan yang telah melekat dan mendarah daging oleh masyarakat 

tidak begitu mudah dihilangkan, kebiasaan yang sudah tertanam tentunya 

menjadi simbol dan perbedaan dari kebiasaan masyarakat lainnya, hal ini 

juga menjadi penguat terlaksananya suatu tradisi tersebut. Menurut 

Nurkholis Majid tradisi merupakan suatu hasil kebudayaan dengan pendirian 

dan memiliki tujuan tertentu. Tradisi sebenarnya merupakan hasil dari 

pemikiran para Ulama, Cendikiawan, Budayawan dan juga Orang-orang Islam 

lainya.7   

Menurut Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafi tradisi adalah sistem 

kepercayaan kepada Yang Maha Besar karena manusia memiliki 

keterbatasan. Sistem kepercayaan tersebut bertujuan agar tradisi yang 

dilakukan dapat membujuk Sang Pemilik tak terbatas mau mengabuli 

permintaan manusia.  

 
6 Moh. Karnawi Baduri, Kamus Aliran dan Faham, (Surabaya: Indah, 1989), h. 78.  

7 Ahmad Syafie Ma’arif, Menebus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang 
Membebasakan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholis Majid, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), h. 99.  
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B. Pengobatan Tradisional  

Pengobatan tradisonal adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara 

lain tanpa ilmu kesehatan, pengobatan yang diwariskan secara turun 

temurun  dengan praktek dan obatan yang berbeda-beda dari berbagai suku. 

Menurut Ahli, definisi pengobatan tradisonal adalah pengobatan yang secara 

regenerasi dilestarikan oleh masyarakat  untuk mengobati penyakit. 

Penyembuhan tradisional selalu dipahami bahwa ada kekuatan alam 

yang berkolaborasi dengan manusia, dalam konteks ini dikenal dengan dukun 

sebagai tujuan penyembuhan. Menurut pandangan ini terdapat kekuatan 

alam semesta berupa roh-roh yang tak terlihat yang terselubung dari 

kapasitas reseptif dan memberi pengaruh terhadap situasi sehat dan sakit 

manusia secara berkelanjutan.8  

Menurut  surat  keputusaan  mentri  kesehatan  nomor 

1076/MENKES/SK/VII/2003 bahwa pengobatan tradisonal adalah proses 

penyembuhan dengan cara obat dan juga pengalaman yang telah diwariskan 

sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat. Menurut Irwan ritual 

merupakan budaya teknologi yang visioner karena sebagian besar teknik 

penyembuhannya masih relevan sampai sekarang, meski demikian dalam 

kebudayaan barat kontemporer sebagian besar tidak memiliki pengetahuan 

dan kemampuan untuk terlibat dengan makhluk alam gaib sehingga mereka 

menganggap metode semacam itu tidak bisa bertransformasi menjadi 

metode penyembuhan.9 

 
8 Nuzulul Khair, Ritual Penyembuhan dalam Shamanic Psychotherapy (Telaah Terapi 

Budaya di Nusantara), (Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada : Bulletin Piskologi, 
2015), hal, 82. 

9 Nuzulul Khair, Ritual Penyembuhan dalam Shamanic Psychotherapy (Telaah Terapi 
Budaya di Nusantara), hal, 83. 
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Menurut Karmer proses ritual penyembuhan tergantung pada kontruksi 

kesadaran manusia. terdapat tiga fase utama evolusi kesadaran manusia yang 

mencerminkan mode berbeda terkait partisipasi terhadap kenyataan. Yang 

pertama keterlibatan asli atau kesadaran adat, yang kedua keterlibatan sadar 

atau kesadaran modern, yang ketiga keterlibatan akhir atau masa depan.10 

Dengan demikian konstruksi pemikiran berbeda sesuai dengan zamannya 

antara subjek, objek dan alam semesta. Dari berbagai konseptual itulah 

muncul suatu sistem tatanan atau pola pikir yang terbentuk sesuai fase 

kehidupan yang dialami. 

C. Keagamaan dan Kebudayaan  

Beberapa kebudayaan memiliki unsur religi yang terdapat norma 

kebaikan. Menurut Geertz agama adalah fakta yang dapat dikaji sebagai 

bagian dari kebudayaan. Oleh karena itu untuk masuk dalam kajian agama 

oleh seorang akademis salah satunya melalui pintu kebudayaan. Sedangkan 

kebudayaan menurut Geertz adalah dokumen atau teks tindakan bersifat 

publik dan terekspresikan melalui tingkah laku sosial.11  

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansakerta yaitu 

buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) 

diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. 

Dalam bahasa inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata 

Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai 

mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai 

“kultur” dalam bahasa Indonesia. Taylor, dalam bukunya Primitive Culture, 

 
10 Nuzulul Khair, Ritual Penyembuhan dalam Shamanic Psychotherapy (Telaah Terapi 

Budaya di Nusantara), h. 84. 
11 Ahmad Sugeng Riady, “Agama dan Kebudayaan Masyarakat”. Jurnal Sosiologi 

Agama Indonesia. Vol. 2, No. 1,13-22, Maret 2021. h.17.  
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memeberikan definisi kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang 

di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan 

kesenian. Moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan-

kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. 

Koentjaraningrat menjelaskan, bahwa kebudayaan seluruh kelakuan manusia 

yang teratur oleh kelakuan dan hasil kelakukan manusia yang didapatkannya 

dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.12 

Berkaitan dengan hubungan agama dan kebudayaan, menurut 

Koentjaraningrat menilai konsep dasar agama tidak dapat dipisahkan dari 

kebudayaan yang menganut agama tersebut. Konsep dasar pertama yaiitu 

adanya perasaan emosional yang menjadi pemicu masyarakat sehingga 

memiliki sifat religius. Setelah itu, manusia membuat sistem kepercayaan 

sekaligus menghubungkannya dengan sifat ketuhanan. Kemudian sebagai 

wujud implementasi dari sistem kepercayaan itu manusia memciptakan 

ragam tradisi. Tradisi ini sifatnya berubah, karena setiap ritual memiliki 

orientasi ragam berbeda-beda. 

Hubungan antara agama dan budaya merupakan hubungan yang 

kompleks dan berkesinambungan, agama yang berisi ajaran dari wahyu dan 

budaya hasil karya manusia, kedua itu dipengaruhi faktor sekelilingnya. Di 

sisi lain ada pihak yang memberi batas antara agama dan kebudayaan, dilihat 

dari kebudayaan merupakan prodak manusia dan tempat tertentu, maka dari 

itu kebudayaan berubah-ubah setiap waktu tergantung pada eksistensinya 

dan kelayakannya sesuai kondisi zaman. Sedangkan agama merupakan 

produk yang berasal dari Tuhan dan sifatnya abadi. 

 

 
12 Andi Asrina, Tradisi dan Ritual Etnik Buton, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam 

Terbitan, 2018,  h. 19. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian   

Pada tahap penelitian yang digunakan peneliti adalah bersifat 

deskripsi kualitatif yang jenisnya field Reseach atau penelitian lapangan, 

untuk mendapatkan informasi yang konkrit dan faktual peneliti juga 

menggunakan beberapa metode baik secara lisan maupun secara fisik jurnal. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tradisi yang terus dilakukan 

masyarakat setempat serta bertujuan mengkaji nilai-nilai budayanya secara 

lisan kepada subjek yang lebih mengetahui tentang tradisi ini, dan juga 

peneliti mengamati secara langsung prosesi tradisi tersebut. 

Penelitian ini terfokus pada penulusuran tradisi pedole-dole pada 

masyarakat Buton yang di anggap sebagai tradisi yang harus dilaksanakan 

bagi anak-anak.  

B. Lokasi Penelitian   

Fokus lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wolio Kota 

Baubau Sulawesi Tenggara. Adapun yang menjadi alasan penulis meniliti 

tradisi ini karena mengkaji lebih dalam nilai-nilai yang terkandung dalam 

tradisi pedole-dole pada masyarakat Buton khusunya di Kecamatan Wolio 

walaupun jarak lokasinya tidak mudah dijangkau oleh peneliti.  
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Secara historis kota Baubau merupakan suatu wilayah Kerajaan Buton 

yang berdiri sekitar 600 Tahun, ada dua fase kepemimpinan diwilayah 

Kerajaan Buton yaitu mulanya berdiri sebagai Kerjaan Buton sejak beridirnya 

pada tahun 1332 sampai pada abad ke 16, kemudian berganti menjadi 

Kesultanan Buton sejak masuknya Islam di pulau Buton pada tahun 1541 M 

yang ditandai dengan dilantiknya Lakilaponto atau dikenal dengan Sultan 

Murhum sebagai Sultan pertama. Sejak berdirinya Kerajaan/Kesultanan 

Buton banyak meninggalkan sejarah dan budaya. Kesultanan Buton juga  

meninggalkan bekas wilayah Kesultanan yang terdiri dari beberapa 

kabupaten kota yakni kota Bau-bau, Kabupaten Buton, Muna, Bombana, dan 

Wakatobi. 

Wilayah Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara memiliki luas 295,072 km2 

dengan jumlah penduduk sebanyak 163.963 jiwa pada tahun 2022. Kota yang 

dikenal memiliki benteng terluas di dunia ini telah memberikan corak sejarah 

Gambar 1 : Peta Kota Bau-bau 
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dan budaya yang fantastik. Orang Buton sendiri memiliki nama Suku, yaitu 

Suku Buton.  

C. Pendekatan Penelitian   

Ada beberapa pendekatan yang digunakan peneliti dalam tahap 

penelitiannya untuk memudahkan dalam menentukan kerangka kepenulisan 

dan pembahasan yang kompherensif yakni :  

1. Pendekatan Sejarah  

Pendekatan ini bermaksud untuk mengetahui peristiwa atau 

fenomena yang terjadi pada saat awal mula tradisi pedole-dole di laksanakan 

sehingga peneliti juga menelusuri dari berbagai sumber yang mengetahui 

sejarah tradisi tersebut. Melalui pendekatan sejarah kita di ajak untuk 

memasuki keadaan yang sebenarnya dan berkenaan pada peristiwa 13 . 

Munculnya suatu kebudayaan atau tradisi tentunya memiliki latarbelakang 

sejarah, entah itu karena suatu perintah atau hanya sekedar mencegah dari 

wujud yang diharapkan. Maka dari itu, pendekatan sejarah inilah menjadi 

penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan cikal bakal suatu 

tradisi itu ada. 

2. Pendekatan Sosiologi  

Metode pendekatan sosiologi ini berupaya untuk memahami tradisi 

pedole-dole secara langsung melihat interkasi masyarakat pada saat tradisi ini 

dilaksanakan, dimana rumpun keluarga saling membantu demi terlaksananya 

tradisi pedole-dole, proses dalam tradisi tentunya melibatkan banyak orang, 

gotong royong, interaksi sosial dan dampak dari sosial budayanya sendiri. 

 
13 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 48.  
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Maka melalui pendekatan sosiologi ini peneliti dapat menyimpulkan satu 

kerangka kepenulisan yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang terdapat 

dalam pelaksanaan tradisi pedole-dole.  

3. Pendekatan Antropologi  

Pendekatan antropologi ini bertujuan untuk mencapai pengetahuan 

tentang makhluk manusia yang memiliki keragaman masyarakat dan 

kebudayaan, sehingga mampu memperlihatkan eksistensi tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. 

Pendekatan antopologi yang kita ketahui adalah mempelajari manusia dan 

kebudayaan, maka tidak bisa dipungkiri kaitan antara budaya dan 

antropologi selalu berhubungan, dengan istilah budaya itu ada karena 

manusia itu ada, maka budaya tidak akan kelihatan eksistensinya kalau 

manusia tidak berperan dalam membuat budaya tersebut. Dalam tradisi 

pedole-dole yang berkaitan dengan keantropologian adalah dua pokok utama 

tradisi ini yaitu : anak sebagai pelaku yang akan diobati dan Bhisa (dukun) 

yang memainkan peran dalam proses pengobatan tradisional pedole-dole. 

4. Pendekatan Agama  

Menjalani kehidupan tentunya memiliki rambu-rambu yang patut 

dijalani terkhusus Ummat beragama, agama mengatur segala aspek 

kehidupan hingga norma-norma berkelakuan. Namun manusia lahir dengan 

penuh dengan keterbatasan yang secara lahiriah manusia tidak terlepas dari 

pada perbuatan dosa. Kebudayaan yang dijalani atas landasan kepercayaan 

yang ada saja belum berlandaskan syariat maka agama hadir untuk mengatur 

adat atau kepercayaan yang sudah melekat pada masyarakat itu. Maka 

peneliti melakukan pendekatan agama untuk mengetahui nilai-nilai kebaikan 



19 

 

 

  

  

  

  

dan kententuan yang dijalani pada tradisi pedole-dole ini, juga untuk 

mengetahui relevansi budaya yang diterapkan dengan agama yang di anut.  

Penulisan ini tentunya bukan mengintervensi agama dan budaya yang telah 

dianut oleh masyarakat setempat sebelum masuknya Islam, melainkan 

melihat gagasan penting dalam menentukan pilihan sebagai tolak ukur dalam 

berbudaya. Tradisi pedole-dole yang kita ketahui telah ada sebelum masuknya 

Islam di pulau Buton. Maka dalam penelitian ini kami menggunakan 

pendekatan agama untuk mengetahui apakah ada akulturasi budaya dalam 

tradisi pedole-dole yang eksis hingga saat ini, karena demikian semua pelaku 

dalam tradisi pedole-dole sekarang sudah menganut agama Islam 

sepenuhnya. 

D. Data dan Sumber Data   

Tahap penentuan sumber data yang dilaksanakan penelti didasarkan 

secara cermat dan kongkrit, dalam proses mengungkap suatu peristiawa 

subjektif dan menempatkan informan yang sesuai dengan kriteria 

penulusuran sumber sejarah yang benar-benar konkrit dan alamiah dengan 

fakta yang sesuai terjadi.   

Penulusuran sumber data harus didasari ketentuan yang sesuai,  

sehingga informasi yang di kaji betul-betul pada subjek dan objek yang 

terlibat dan mengetahui tradisi tersebut. Untuk itu penelti menggunakan 

sumber data dalam penelitiannya yaitu :  

1. Data Primer  

Data primer adalah sumber utama yang dibutuhkan peneliti untuk 

mencapai informasi yang akurat karena pelaku utama pada tradisi ini 

membantu peneliti dalam menulis sejarah dan tradisi yang dikajinya.  
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2. Data Sekunder  

Tidak dapat dipungkiri jika data sekunder juga perlu untuk mencapai 

informasi yang diteliti, data sekunder juga menimbulkan pandangan yang  

berbeda.  

E. Metode Pengumpulan Data   

Dalam penelitian ini terdapat bebebrapa metode pengumpulan data 

yaitu :  

1. Wawancara  

Upacara Tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Buton biasanya 

dihadiri oleh rumpun keluarga sehingga peneliti menggunakan jenis 

wawancara atau interview guna menemukan pokok permasalahan yang di 

kaji dari responden sumber primer dan sekunder pada saat upacara tersebut. 

Wawancara ini bertujuan untuk menemukan kajian secara terbuka 

tentang Tradisi pedole-dole dengan cara menanyakan langsung atau secara 

lisan sehingga dapat menemukan data yang semaksimal mungkin.  

2. Observasi  

Observasi adalah salah satu tahap untuk mendapatkan catatan 

lapangan dan pengumpulan data dari informan secara langsung sekaligus 

memberikan secara lengkap deskripsi dari tradis pedole-dole yang 

dilaksanakan oleh masyarakat buton. Sebagaimana yang di uraikan Amirudin 

bahwa peneliti dalam penelitiannya harus memenuhi persyaratan yang teruji 

dan tervaliditasi sehingga sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran. 
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Metode observasi ini untuk menjawab permasalahan yang di kaji peneliti 

pada obejek penelitian14  

3. Dukomentasi   

Metode dokumentasi bertujuan untuk membuktikan serta menguji 

keaslian dari sumber yang diteliti terkhsus ketika peneliti menggunakan 

metode observasi, selain itu manfaat dokumentasi juga untuk menjadi dasar 

keaslian sumber dengan cara yang sistematis.  

F. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Langkah-langkah analisis data  

a. Pengumpulan data  

Mengumpulkan data adalah fase krusial dalam penelitian karena 

esensinya adalah mendapatkan data yang relevan dalam proses penelitian. 

Oleh karena itu, metode pengumpulan data harus dipilih dengan cermat 

untuk memastikan kevalidan data. Dalam hal pengumpulan data, ada dua 

pendekatan yang umum digunakan, yaitu wawancara atau interview serta 

observasi.  

b. Penyajian data  

Penyajian data adalah langkah di mana informasi disusun dengan rapi 

dan sistematis untuk menghasilkan kesimpulan dari temuan dalam 

penelitian. Salah satu cara penyajian data ini terwujud dalam pembuatan 

laporan penelitian yang disusun dengan metode yang mudah dipahami oleh 

pembaca, seperti tabel atau diagram.  

 

 
14 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum ( Jakarta, Granit, 2004), h. 70.  
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c. Reduksi data  

Data yang dikumpulkan selama penelitian lapangan bisa menjadi 

sangat melimpah, oleh karena itu, peneliti perlu mencatatnya dengan cermat 

dan secara terperinci. Semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin 

banyak data dan informasi yang dikumpulkan, yang kemudian dapat menjadi 

rumit. Oleh karena itu, analisis data dengan melakukan reduksi data menjadi 

hal yang penting. Reduksi data melibatkan pemetaan dan penyederhanaan 

informasi yang penting dan signifikan, sehingga data yang telah direduksi 

dapat memberikan gambaran yang lebih rinci dan memudahkan tahap 

berikutnya dalam pengumpulan data.  

d. Penarikan kesimpulan  

Untuk mengambil kesimpulan, yang harus dilakukam adalah 

mengumpulakn data selama evaluasi penelitian lapangan. Penilaian ini 

didukung oleh data studi lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, 

dokumentasi, dan sumber lainnya.  

2. Metode Pengumpulan data  

a. Pendekatan induktif dimulai dengan memeriksa elemen-elemen yang 

memiliki sifat spesifik, kemudian sampai pada kesimpulan yang memiliki 

lebih general.  

b. Pendekatan deduktif melibatkan proses analisis data yang dimulai dari 

pernyataan yang bersifat umum, lalu diarahkan ke elemen-elemen yang 

lebih spesifik.  

c. Metode Komparatif melibatkan analisis dengan membandingkan 

informasi atau sudut pandang yang berasal dari berbagai pakar atau 

sumber.  
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Selain dari dua jenis data yang disebutkan sebelumnya, analisis data 

juga dapat melibatkan langkah-langkah seperti mengurangi jumlah data, 

menjelaskan data, menampilkan data, memeriksa kevalidan data, dan 

memverifikasi data.  
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BAB IV 

HASIL  PENENLITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Buton dan Sistem Kebudayaannya 

Buton merupakan kepulauan yang terletak di jazirah tenggara pulau 

Sulawesi, Buton merupakan daerah eks Kerajaan yang terletak di wilayah 

Kelurahan Wolio dan menggunakan bahasa Wolio sebagai bahasa lokalnya. 

jazirah Buton dulunya bernama Butun dan Wolio, yang kemudian disematkan 

nama Wolio sebagai pusat Kesultanan Buton. Selain itu di jazirah Buton 

memiliki kerajaan dan berganti nama menjadi kesultanan setelah masuknya 

Islam di pulau ini pada abad 14 M yang dibawa oleh Syaikh Abdul Wahid Bin 

Syarif Sulaiman.15 

Kesultanan Buton menyebar dibeberapa daerah yang meliputi 

Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Kabaena dan Kota 

Bau-bau. Masyarakat Buton banyak menyebar di luar Kepulauan Buton 

namun identitas sebagai etnis Buton tetap dipegang erat, contonhya dalam 

penggunaan identitas nama La Ode untuk laki-laki dan Wa Ode untuk 

perempuan. penyebaran masyarakat Buton keluar daerah sudah menjadi hal 

biasa, karena terdapat falsafah bahwa suku Buton orangnya kuat dan 

pemberani mengarungi samudra, hal ini senada dengan tradisi lisan yang 

menyebutkan bahwa masyarakat Buton merupakan imigran yang datang dari 

Johor lalu tinggal dan memulai peradaban di kepulauan Buton. 

Masyarakat Buton memiliki banyak keberagaman bahasa dan budaya, 

bahasa yang dipergunakan yakni bahasa Wolio, hingga saat ini bahasa Wolio 

sudah menjadi bahasa lokal yang resmi di kawasan Kesultanan Buton 

khusunya, dan di Kota Bau-bau umumnya, bahasa daerah di pulau Buton 

 
15  Abd Rahim Razak, “Kesultanan Islam Buton”, Journal.Unismuh, 2022, Hal. 56. 
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memiliki kurang lebih 11 (sebelas) bahasa yaitu: bahasa Wolio, Cia-cia, 

Pancana, Kulisusu, Busoa, Kaimbulawa, Kamaru, Binongko, Wanci, Kaledupa 

dan Tomia. Sedangkan dalam aspek kebudayaan orang Buton memiliki 

kebudayaan mulai dari lahir hingga meninggal, hal itu dapat dilihat dari 

berbagai tradisi, seperti Upacara penyambutan kelahiran anak pertama 

(Pasipo) dan tradisi Upacara malam kematian (Pamaloana Mate). Ada banyak 

faktor sehingga masyarakat Buton memiliki banyak keragaman bahasa dan 

budaya diantaranya karena migrasi penduduk luar kepulauan Buton dan 

akulturasi antara budaya yang memicu pada proses sosial antara etnis 

lainnya, menjadikan masyarakat Buton yang heterogen. Jika melihat pada 

aspek sistem kepercayaan, masyarakat Buton dulunya menganut kepercayaan 

anismme dan dinamisme yang kemudian berubah menjadi kepercayaan 

beragama Islam khusunya setelah masuknya Islam di pulau Buton. 

Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dipengaruhi oleh aspek 

kebudayaan yang dipandang positif dan filosofis, dalam proses berfikir 

menimbulkan perkembangan sosial budaya yang terorganisir dan dianggap 

sebagai suatu kebiasaan yang harus dijalankan, perumpamaan Nazar (janji) 

yang wajib ditepati. Kebudayaan masyarakat Buton yang disakralkan 

kemudian diberi nama adhati (adat), secara singkatnya adhati adalah bentuk 

kepatuhan pada budaya yang tidak boleh dilanggar. Ada yang berpendapat  

juga bahwa, jika adhati tidak dilakukan maka konsekuensinya adalah 

melanggar etnis kemanusiaan. Namun perlu digaris bawahi, bahwa 

pemberlakuan adhati dan kebiasaan ini hanya berlaku pada masyarakat lokal 

saja yang telah menganut kebiasaan tersebut. Dalam jangka waktu yang 

panjang adhati kemudian memiliki banyak hambatan dan tantangan, karena 
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orang lain sudah menganggap bahwa adhati bersebrangan dengan suatu 

kepercayaan yang idioligis dan ekologis. 

Dalam upaya menjalankan budaya, masyarakat Buton menggunakan 

falsafah hidup sebagai satu gagasan untuk berkehidupan yang baik, salah satu 

falsafah yang berkaitan pada pola kehidupan adalah “inda inda moa rata 

somanamo karo” artinya korbankanlah harta demi keselamatan. Masyarakat 

Buton menjalankan tradisi nenek moyang karena dianggap berdampak baik, 

contohnya adalah tradisi pedole-dole, meskipun harus menggunakan harta 

dalam pelaksanaannya namun dampak dari tradisi tersebutlah yang 

masyarakat Buton ingin melakasanakannya yakni sembuh dari penyakit. 

tradisi pedole-dole dianggap mampu memengaruhi proses penyembuhan 

pada tubuh anak yang sakit-sakitan, sehingga bagaimanapun itu sebagian 

masyarakat Buton menanggapi ini sebagai tradisi leluhur yang manjur walau 

itu harus mengeluarkan sebagian harta untuk mempersiapkan tradisi pedole-

dole.  

Tradisi pedole-dole menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat 

Kelurahan Melai yang berada di area Kesultanan Buton atau di wilayah 

Benteng Keraton Buton.  
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Wilayah administrasi benteng Keraton Buton memeiliki beberapa 

kelurahan diantaranya Keluarahan Melai, luas wilayah administrasi 

Kelurahan Melai adalah 42 hektar dengan jumlah keseluruhan penduduk 

kurang lebih sebesar 2.223 jiwa dengan rincian sebagai berikut : laki-laki 

berjumlah 1.110 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1.113 jiwa.  

Selain itu juga batas letak geografis Kelurahan Melai dikelilingi dengan 

4 kelurahan sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kelurahan Wajo 

2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Baadia 

3) Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kelurahan Lamangga 

4) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Bukit Wolio 

Indah 

Adapun nama-nama kelurahan serta luas wilayah yang berada di 

Kecamatan Murhum sebagai berikut : 

Gambar 2 : Peta Benteng Keraton Buton 
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1) Kelurahan Baadia dengan luas 2,00 km² 

2) Kelurahan Wajo dengan luas wilayah 0,37 km² 

3) Kelurahan Melai dengan luas wilayah 1,00 km² 

4) Kelurahan Lamangga dengan luas wilayah 0,78 km² 

5) Kelurahan Tanganapada dengan luas wilayah 0,75 km² 

Di kelurahan Melai inilah menjadi salah satu wilayah yang  masih 

kental melaksanakan tradisi pedole-dole, walaupun diberbagai kepulauan 

Buton juga melaksanakan hal yang sama, namun demikian secara historis 

disinalah asal mula tradisi ini dilaksanakan oleh anak seorang penemu pulau 

Buton dahulu kala.  

B. Sejarah Tradisi Pedole-dole  

a. Cikal Bakal Tradisi Pedole-dole 

Dalam memahami kehidupan dan kebudayaan suatu kelompok yang 

terus menerus dilakukan tentunya akan menjadi kebiasaan tertentu. Perilaku 

seperti ini biasanya akan di ikuti oleh anggota masyarakat selanjutnya, 

sehingga ada yang menganggap hal demikian menjadi adat, karena menyakini 

bahwa leluhur adalah orang sakti. Secara umum orang Buton sendiri 

menganggap adat sebagai syarat kehidupan yang tidak boleh dilanggar 

karena mendasari pada gagasan dan segenap hubungannya. Adat kemudian 

dimaknai sebagai tradisi yang kebiasaannya mengikat dan harus  

dilaksanakan, misalnya tradisi pedole-dole pada masyarakat Buton. 

Tradisi pedole-dole atau pengobatan tradisional bagi anak ini awalnya 

dilatarbelakangi oleh peristiwa seorang anak yang sejak kecil terus-menerus 

sakit-sakitan, sosok itu merupakan salah satu anak seorang pendiri Kerajaan 

Buton yaitu Sipanjonga, Sipanjonga merupakan salah satu di antara pendiri 
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Kerajaan Buton yakni Sipanjonga, Simalui, Sitanamajo, dan Sijawangkati. Ke 

empat orang ini dikenal dengan sebutan Mia Patamiana (empat orang) yang 

datang dari Melayu ke Buton pada abad 13 M.  

Kedatangan Mia Patamiana ini terbagi dua kelompok, kelompok yang 

pertama Sipanjonga dan Sijawangkati beserta pengikutnya, dan kelompok 

kedua Simalui dan Sitanamajo beserta pengikutnya. Kedua kelompok ini 

hidup saling menghormati sehingga Sipanjonga kemudian menikahi saudara 

dari Simalui yang bernama Sibaana dan melahirkan seorang putra yang 

bernama Betoambari. Sejak masa bayi Betoambari selalu sakit-sakitan, 

melihat kondisi putra Sipanjonga kemudian melakukan meditasi yang 

akhirnya mendapatkan jawaban untuk melaksanakan sebuah pengobatan 

tradisional dengan cara guling-guling atau disebut pedole-dole. 

Pedole-dole berdasarkan sejarahnya diperuntukkan untuk 

menyembuhkan Betoambari yang terkena penyakit, namun kemudian 

Sipanjonga menyuruh masyarakat Buton untuk tetap melaksanakan tradisi 

ini sebagai bentuk penghormatan dan pelestariannya. Meskipun ada sedikit 

pergeseran material yang digunakan, namun pada dasarnya tujuannya sama. 

Misalnya saja, konon dahulu yang dipakai bukan Ikan melainkan Kambing 

namun adanya keterbatasan ekonomi bagi penerusnya akhirnya disepakati 

Ikan Baubara 2 ekor sebagai pengganti Kambing, namun demikian maknanya 

sama yaitu merupakan simbol hasil bumi.”16 

 

 

 
16 Andi Tenri, Tradisi Pedole-dole: Local Wisdom Suku Buton Kota Bau-Bau, Pena 

Idris 2018, h. 15-16. 
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b. Corak Tradisi Pedole-dole Sebelum dan Sesudah Hadirnya Islam 

Pedole-dole merupakan siklus kehidupan yang telah mengakar pada 

masyarakat Buton hingga saat ini. Potret kebudayaan yang dipertahankan ini 

menjadi bukti nyata bahwa kebudayaan orang Buton bukan dipandang 

sebagai kebiasaan yang sepele melainkan masyarakat Buton memandang 

kebudayaan atau tradisi seperti pedole-dole ini dianggap sebagai syarat 

kehidupan yang mesti dijalankan dan tidak boleh dilanggar karena 

menganggap bahwa yang terkena penyakit berarti belum melaksanakan 

tradisi pedole-dole. Konsep kebudayaan orang Buton yang dipahami sebagai 

istilah adhati (adat) yang menjadi falsafah kehidupan masyarakat Buton 

bahwa setiap kebudayaan yang memiliki norma-norma kebaikan dan itu 

bermanfaat maka mesti dijalankan sebagai suatu adat yang mendasari pada 

gagasan dan hubungnnya pada nilai-nilai kehidupan. Pola kebiasaan 

masyarakat Buton dapat terlihat dari beberapa tradisi yang dilaksanakan 

sejak anak itu lahir hingga meninggal. 

Tradisi pedole-dole merupakan suatu tradisi yang telah ada sebelum 

masuknya Islam di pulau Buton, diperkirakan tradisi pedole-dole ini telah ada 

pada abad ke 14 M. Pedole-dole adalah tradisi yang dianggap sebagai suatu 

kebudayaan yang bersifat kepercayaan animisme, budaya tersebut diwarisi 

oleh leluhur dan secara turun-temurun dilaksanakan dengan kepercayaan 

spiritual dan memiliki dampak positif bagi pelaku budaya tersebut. 

Pelaksanaan pedole-dole dipercaya dapat menyembuhkan atau menghindari 

anak dari penyakit yang dirasakan secara personal atau metafisik, pedole-dole 

juga  menghindari perilaku keji kedepannya dengan cara di dole-dole/di 

guling-guling di atas sesajian yang telah disiapkan. Kepercayaan ini 

merupakan simbolik bahwa anak akan tumbuh dewasa dengan badan yang 
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sehat. Dengan demikian tradisi atau kebudayaan ini masih menggunakan 

kepercayaan animisme yang dulunya belum dicampuri dengan syariat Islam.  

Masyarakat lokal juga memepercayai bahwa tradisi pedole-dole 

merupakan bentuk penganjuran dari leluhur Sipanjonga yang dianggap 

sebagai orang sakti dari suku Melayu di Negri Pasai, Sipanjonga menyuruh 

masyarakat Buton untuk tetap melaksanakan ritual pengobatan tradisonal 

pedole-dole ini sehingga pada saat masuknya Islam pun ritual ini masih 

dilaksanakan hingga sekarang. Tradisi pedole-dole juga merupakan warisan 

budaya yang masih erat dengan norma-norma agama dan sosial. 

Masuknya Islam di pulau Buton diwarnai corak baru dalam pola 

kehidupan bermasyarakat, proses yang dibawa Ulama dapat diterima dengan 

mudah oleh masyarakat, hal ini dikarenakan pembawa Islam mengadopsi 

tradisi yang berasas sufisme dan di adaptasikan di Kerajaan Buton, proses 

interkasi antara Islam dan tradisi ini dibawa dengan cara penetrasi damai, 

selain itu juga proses islamisasi antara Islam dan budaya lokal diaplikasikan 

dengan penggunaan bahasa arab, melayu dan wolio, sehingga proses 

islamisasi inilah yang kemudian mendapat hati masyarakat Buton.  

Pedole-dole merupakan tradisi yang memiliki unsur sosial yang 

mengacu pada hidup berukun dan bermoral, tumbuh dewasa dengan moral 

yang baik merupakan suatu yang baik dan bernilai postif, demikianlah yang 

menjadi tujuan tradisi ini dilaksanakan adalah tumbuh sehat dan bermoral,  

tidak hanya sampai disitu juga, hal yang sama telah mengakar pada syariat 

Islam bahwa sebagai Muslim diajarkan untuk menjaga kebersihan hati dan 

jiwa sebagai tolak ukur Iman seseorang. Dengan demikian dapat dilihat 

bahwa pelaksanaan pedole-dole ini tidak tergerus oleh suatu ajaran Islam 

melainkan dapat terasimilasi antara ajaran Islam dan tradisi pedole-dole.  
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C. Pelaksanaan Tradisi Pedole-dole Pada Masyarakat Buton 

1. Pra Pelaksanaan Tradisi Pedole-dole 

Syarat pelaksanaan pedole-dole harus dipenuhi sebagai subtansi 

pelaksanaan tradisi ini, tradisi pedole-dole tidak dapat dilaksanakan jikalau 

bahan dan kelengkapannya belum terpenuhi. Untuk mengkategorikan 

beberapa kelengkapan tersebut terlebih dahulu mengidentifikasi siapakah 

yang akan menjadi pemimpin/pemeran tradisi, berapa anak dan umur yang 

akan di dole-dole, apa yang harus dipersiapkan sebagai pelengkap tradisi ini, 

berapa jumlah masing-masing bahan yang digunakan, berapa orang yang 

akan jadi saksi, waktu pelaksanan pedole-dole dan yang terpenting adalah 

pemahaman orang terhadap pedole-dole itu sendiri. 

a) Bhisa (dukun) 

 

 

 

 

 

 

 

Bhisa atau dukun adalah sosok yang memerankan tradisi pedole-dole, 

bhisa biasanya dari kaum parubayah yang telah dipercaya dan paham tentang 

pelaksanaan pedole-dole. Peran Bhisa sangat sentral karena dia yang 

mengisyaratkan kelengkapan, menentukan hari baik dan memainkan 

Gambar 3 : Ibu Hamidah merupakan bhisa (dukun) sebagai sosok yang 

memainkan peran penuh  pada pelaksanaan tradisi Pedole-dole 
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perannya pada pelaksanaan tradisi pedole-dole yang dibantu juga oleh 

beberapa perempuan dan ibu dari pihak anak. 

b) Anak yang didole-dole 

 

 

 

 

 

 

 

Anak yang didole-dole dalam penelitian bervariasi batas usia yang 

ditentukan, ada yang satu bulan semenjak kelahirannya sudah boleh di dole-

dole, ada yang enam tahun masih bisa di dole-dole, namun biasanya anak 

masyarakat Buton telah paham semenjak kecil anak-anak mesti di dole-dole 

sebelum tumbuh remaja karena pelaksanaanya akan rumit terkhusus pada 

tahapannya. Tradisi pedole-dole juga tidak harus anak bersangkutan terkena 

sakit terlebih dahulu baru di dole-dole melainkan, di dole-dole agar keyakinan 

tidak terkena penyakit. Anak yang di dole-dole boleh laki-laki dan perempuan, 

sedangkan pada tahapannya sendiri sedikit memiliki perbedaan. 

 

 

 

 

Gambar 4 : Fatih berusia 1 tahun merupakan anak yang di dole-dole 
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c) Penentuan Hari Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pelaksanaan tradisi pedole-dole sendiri tidak sembarang waktu 

ditentukan, hal ini sejalan dengan menentukan hari baik. Dalam tradisi lokal 

masyarakat Buton biasanya untuk menentukan hari baik dilihat dari berapa 

bulan dilangit sebagai acuan untuk dilaksanakan suatu kegiatan, setelah 

melihat bulan dilangit, maka selanjutnya yang dilihat adalah hari dan jam 

baiknya. Seperti yang dituturkan oleh informan lokal buton 

“Menentukan hari baik itu misalnya bulan Rajab, maka yang dilihat 
berapa bulan di langit pada bulan itu supaya bisa mementukan hari dan 
waktu baiknya. Biasanya dalam menentukan hari baik bagi orang yang ingin 
dilhatkan tergantung waktu mereka inginkan, apakah itu jauh-jauh hari 
sebelumnnya atau dekat-dekat kegiatan yang ingin dilahatkan, kalau jauh-
jauh hari bisa dilihat bulan naasnya, kalau dekat-dekat hari atau pada bulan 
itupula kegiatannya maka yang dilihatkan adalah hari dan waktu naasnya. 
Selain melihat hari dan jam naasnya, bisa dilihat pula hari dan waktu rezeki, 
kosong, berisi, dan mati”17 

Dalam menentukan hari baik pula bisanya dilihat untuk beberapa 

kegiatan misalanya waktu menanam, kegiatan-kegiatan penting hingga dalam 

 
17 Nurbay, Masyarakat Lokal Sebagai Informan Yang Memiliki Buku Petunjuk Hari-Hari 

Baik, Buton Utara 3 Maret 2024 

Gambar 5 : Ibu Hamidah sebagai bhisa (dukun) berunding bersama keluarga 

untuk waktu pelaksanaan di hari baik 
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menentukan suatu tradisi yang misalnya adalah pedole-dole. Bhisa atau dukun 

adalah orang yang menentukan waktu pelaksanaannya, dan biasanya 

pelaksanaan pedole-dole digelar pada bulan Rajab dan Syakban, dan ada 

beberapa tempat di  kepualaun buton  melaksanakan tradisi ini setiap 

bulannya kecuali bulan ramadhan dan pula tergantung hari baiknya, 

tergantung keluarga dan bhisa yang memilih hari baik itu. Biasanya untuk 

melaksanakan tradisi ini, keluarga harus merencanakan dari jauh-jauh hari 

agar persiapan dan kelengkapannya dapat terpenuhi. 

d) Kelengkapan Tradisi Pedole-dole 

Sebelum melaksanakan pedole-dole pada umumnya para keluarga 

yang ingin melaksanakan pengobatan tradisional atau pedole-dole bagi anak 

hendaknya terlebih dahulu melengkapi kebutuhan pedole-dole yang 

ditanyakan langsung oleh Bhisa sebagai orang yang  berpengalaman dalam 

pelaksanaan tradisi ini. Bahan bahan tersebut diantaranya : 

1) Dua belas rumpun : Kandela, Kusape, Saussamampa, Ta’a, Voha’a, 

Katimboka, Ontosara, Koko’e, Kampoge, Bala-Bala, Wintonu, Dan 

Kaotu-Otu. 

2) Pisang, Umbi-Umbian, Jagung, Keladi, Bawang Putih, Bawang Merah, 

Pinang, Ikan, Beras, Telur, Minyak Kelapa, Santan Kelapa, Daun Pisang, 

Daun Siri, Kapur Siri dan Rokok. 

3) Kukus nasi, Talang, Loyang dan Tikar 
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Bahan-bahan di atas diperlukan untuk memudahkan tahap tradisi 

pedole-dole dilaksanakan. Yang pertama, dua belas rumpun itu diikatkan 

menjadi satu, dua belas rumpun tersebut digunakan pada tahap meramaskan 

anak, yang kedua, bahan-bahan yang disiapkan digunakan sebagai unsur 

kebutuhan pada tradisi (isi tala), yang ketiga, kelengkapan yang digunakan 

sebagai alat utama pedole-dole.   

Bahan-bahan yang harus dibutuhkan juga ditentukan oleh klasifikasi 

jenis kelamin yang di dole-dole. Berdasarkan penelitian ini dibagi menjadi dua 

klasifikasi : 

1) Jika laki laki maka yang perlu disiapkan adalah memberikan uang 

sebesar Rp. 150.000 rupiah kepada Bhisa yang kemudian dibelikan  

bahan berupa pisang, rokok, ikan, dan ubi.  

2) Sedangkan orang tua dari pihak anak perempuan memberikan uang 

kepada Bhisa sebesar 200.000 dan menyiapkan bahan berupa beras, 

bawang putih, bawang merah, dan minyak kelapa. 

Klasifikasi di atas menandakan bahwa pada tahap kelengkapan 

muncul perbedaan yang perlu disiapkan, namun hal ini tidak berlaku secara 

Gambar 6 : Persiapan bahan-bahan termaksud pengikatan dua belas rumpun 

dibantu oleh pihak keluarga 
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umum, ada beberapa yang kebutuhnnya dilengkapi langsung oleh pihak 

keluarga yang melaksanakan pedole-dole. kelengkapan yang dibutuhkan 

mesti dilengkapi agar syarat dan ketentuan tradisi terpenuhi dan dianggap 

sah sebagai salah satu pengobatan tradisonal. 

Menurut ibu Hamidah (Bhisa) yang kami wawancarai bahwa syarat 

yang telah ditentukan itu memiliki arti diantaranya :  

1) Ikan berasal dari laut. 

2) Umbi-umbian yang tumbuh dalam tanah (bumi) 

3) Pisang yang menggantung antara langit dan bumi (udara)18 

Demikian bahan-bahan tersebut dimaknai sebagai unsur alam yang 

menyangkut unsur air, tanah dan udara, dalam falsafahnya adalah bahwa 

ketiga unsur ini merupakan bagian dari material yang mengisi wilayah alam 

semesta agar terjadi keseimbangan dan keselarasan. Selain itu bahwa unsur 

ini mengandung makna kehidupan manusia yang tidak terlepsan dari elemen 

tersebut. 

Secara historis kelengkapan pedole-dole dahulu  memiliki pergeseran 

material yang diperuntukkan anak raja berupa seekor kambing bukan ikan, 

namun hal itu tidak menjadi hambatan untuk mencari solusi agar pelestarian 

tradisi ini dapat terlaksana walau dengan keadaan ekonomi yang rendah, 

maka disepakati pengganti dari kambing adalah dua ekor ikan bakar Baubara 

yang dinggap sama-sama sebagai hasil bumi. 

Melihat bahan-bahan yang digunakan pada pelasanaan pedole-dole 

semuanya berasal dari hasil bumi dan laut yang tidak mengandung unsur zat 

 
18  Hamidah, Seorang Ibu Paruh Bayah yang Berperan Sebagai Dukun (Bhisa) Pada 

Tradisi Pedole-dole Di Kelurahan Melai, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. 28 Januari 2024 
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kimia yang dapat membahayakan masyarakat, sehingga setiap materialnya 

memiliki simbol makna yang membantu proses penyembuhan dalam 

memakai atau mengkonsumsinya. Tradisi pedole-dole dilaksanakan karena 

tidak memiliki dampak negative bagi kesehatan masyarakat dan bertujuan 

untuk mengobati penyakit yang dirasakan secara personal maupun metafisik. 

Tradisi pedole-dole juga merupakan suatu pengobatan yang berasas pada 

konsep bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas dengan 

kultur yang dianut19. Keyakinan pada penyembuhan itu sepenuhnya kepada 

Allah SWT semata namun pada proses penyembuhan sebagian melibatkan 

berbagai elemen, baik itu manusia dan isi alam semestanya.  

2. Pelaksanaan tradisi pedole-dole 

Proses pelaksanaan pedole-dole dilaksanakan dari beberapa tahapan, 

diawali dengan persiapan makanan oleh bhisa dan dibantu juga orang tua 

wali anak yang di dole-dole. Menurut ibu Hamida (bhisa)  

”Proses pedole-dole itu kita taruh dulu kemenyam untuk di bakar, baru 
kita tarumi itu piring, dan loyang dan kemudian kita buka tikar baru 
diambil si anak”. 20 

Kemudian bhisa melaksanakan perannya meletakan nasi dan ikan 

(ikan baubara) pada daun bontu. Sebelum melakukan pedole-dole, bhisa 

terlebih dahulu menyiapkan sesajen yang terdiri dari dua isi tala,  tala 

pertama berisi nasi, umbi-umbian dan ikan yang disimpan di tempat kukus 

lalu di tutup dengan daun pisang dan sebelum meletakan nasi, umbi-umbian, 

dan ikan baubara tersebut terlebih dahulu membacakan mantra. Untuk tala 

kedua berisi kampana’a (daun sirih, kapur, sirih, pinang dan gambir) pisang, 

 
19 Andi Tenri, “Tradisi Pedole-dole”: Local Wisdom Suku Buton Kota Bau-Bau, h. 31. 
20  Hamidah, Seorang Ibu Paruh Bayah yang Berperan Sebagai Dukun (Bhisa) Pada 

Tradisi Pedole-dole Di Kelurahan Melai, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. 
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rokok, uang dan pisau. Pada tahap selanjutnya bhisa membacakan mantra 

terlebih dahulu21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah pembacaan niat telah selesai maka selanjutnya adalah bhisa 

menyiapkan pengalas bayi memakai daun pisang yang dilumuri oleh minyak 

untuk tahap dole-dole pada anak, pelumuran minyak di bagi dua posisi yakni 

lumuran minyak bagian kanan daun untuk laki-laki dan lumuran minyak 

bagian kiri daun untuk perempuan dengan tujuan yang berbeda yakni : 

1) Tujuan dari pelumuran minyak kelapa sebelah kanan bagi laki-laki 

bertujuan agar anak terhindar dari kencing dan buang air besar 

sembarangan tempat atau tidak sesuai norma. 

2) Sedangkan pelumuran minyak kelapa sebelah kiri bagi anak 

perempuan bertujuan agar kelak anak terhindar dari bohe-bohe 

 
21 Weni Meni, “Makna Simbolik Tradisi Pengobatan Tradisional Pedole-Dole Pada 

Siklus Hidup Masa Anak-Anak Di Kelurahan Watalon Kecamatan Mawasangka Kabupaten 
Buton Tengah”, h. 44 

Gambar 7 : persiapan dole-dole akan dimulai oleh bhisa ditandai dengan 

pembacaan mantra setelah bahan-bahan dan kelengkapan telah siap 
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atau bodoh, nakal dan juga selingkuh. Pada saat di dole-dole, bhisa 

sambil mengucapkan mantra dan penyebutan nama anak lalu.22 

Ketika semua bahan telah siap, bhisa mulai memainkan perannya pada 

tahap utama yaitu proses dole-dole (guling-guling) yang diawali dengan doa 

dan kemudian menggendong sang anak yang sudah tidak menggunakan 

pakaian lalu membaringkannya di atas daun pisang yang telah dilumuri 

dengan minyak kelapa yang sudah dimasak dengan campuran rempah. Pada 

tahap di dole-dole ini dengan hitungan tiga kali ke kiri dan tiga kali ke kanan, 

setelah itu anak di usapkan minyak kelapa oleh bhisa di kepala sampai kaki 

anak dan selanjutnya bhisa menepuk lantai sebanyak tiga kali di samping 

telinga anak dengan tujuan agar anak tidak lemah dan saraf dapat bekerja 

dengan bagus. Setelah itu sang anak di ayun-ayunkan di atas panei-panei 

yang berisi ikan bakar sebanyak lima kali dengan tujuan agar anak dapat 

menghargai makan dan tidak mubazir. Teknik mengguling-gulingkan anak 

sebanyak tiga kali di atas talang bertujuan agar anak tidak kudis-kudisan dan 

kapatuli (nakal). Pada saat dole-dole anak, memijat anak, menepuk lantai ke 

samping telinga anak dan mengayunkan anak diatas panei tidak sembarang 

teknik dilakukan karena itu akan mengakibatkan hal yang fatal bagi tumbuh 

dewasa anak yang di dole-dole. Maka dari itu dalam menentukan bhisa atau 

dukun tidak sembarang memilh orang, agar semua berjalan lancar sesuai 

syarat dan kemanfaatan tradisi pedole-dole 

 

 

 

22  Wa Ode Rahmayanti, Eksplorasi Tradisi Pedole-Dole Suku Buton Sebagai 
Pengobatan Tradisional Dalam Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Anak, Jurnal Ilmu Kesehatan 
Vol. 10 No.1, 2021, hal 53. 
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Pada saat dole-dole berlangsung ada beberapa saksi perempuan yang 

menyaksikan prosesi tersebut sebagai persyaratan pelaksanaan tradisi. 

Menurut Hamida setelah tahap guling-guling atau dole-dole itu harapannya 

anak dapat memiliki posisi saraf yang sesuai dengan tempat dan fungsinya 

masing masing serta memiliki peredaran darah yang bagus.  

“jadi pada saat di dole-dole dengan ditambah sedikit memijat itu 
tujuannya supaya anak bagus badannya (saraf), selain itu kalau 
ditepuk kelantai juga itu sama juga supaya anak bagus saraf otaknya 
atau berkerja dengan baik”23 

Setelah dole-dole anak maka pada tahapan selanjutnya adalah 

memandikan anak, Ibu Hamida (bhisa) meramaskan dua belas rumpun yang 

telah di ikat dan telah dicampuri air laut dan air tawar lalu kemudian 

meramaskannya ke kaki, lutut, dan pantat si anak. Tutur ibu Hamida (bhisa)  

“Kalau dipukul kaki dan lututnya itu supaya cepat jalan, kalau dipukul 
pantatnya itu supaya biar tidak suka buang air sembarang tempat”.24 

 

 

 
23  Hamidah, Seorang Ibu Paruh Bayah yang Berperan Sebagai Dukun (Bhisa) Pada 

Tradisi Pedole-dole Di Kelurahan Melai, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. 
24  Hamidah, Seorang Ibu Paruh Bayah yang Berperan Sebagai Dukun (Bhisa) Pada 

Tradisi Pedole-dole Di Kelurahan Melai, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. 

Gambar 8 : Ibu Hamidah (bhisa) dole-dole (mengguling-gulingkan) anak 

(fatih) diatas daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa 
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Selain manfaat dari ramasan tadi, ternyata air juga memiliki manfaat 

yakni dapat menyembuhkan dari penyakit yang dialami seperti penyakit 

kudis-kudisan, karena dipercayai bahwa air laut mengandung garam yang 

mampu membunuh scabies atau kudis, walau dalam ilmu kedokteran bahwa 

hal ini dianggap fiksi dan belum terbukti secara ilmiah, namun beberapa 

orang dulu menganggap bahwa air laut mampu membantu proses 

penyembuhan pada penyakit kudis-kudisan, kepercayaan mengobati scabies 

atau penyakit kudis-kudisan menggunakan air atau menyeburkan badan ke 

laut memang beberapa masih mempraktekkan hingga saat ini. 

Tahap selanjutnya adalah memakai benang. Benang yang dimaksud 

adalah berbentuk kalung/gelang, lalu benang itu dikalungkan ke anak di 

tangan agar kelak anak pandai mencari nafkah, dikalungkan ke leher anak 

agar kelak si anak dipercaya tidak akan menjadi peminta-minta/pengemis, 

dipakaikan ke perut agar sang anak memiliki sikap hemat, dipakaikan ke kaki 

agar anak menjadi sosok yang penurut dan tidak nakal. Syarat dibukanya 

benang tersebut beragam, bisa dibuka pada tiga atau tujuh hari setelah 

pelaksanaan pedole-dole usai.  

 

Gambar 9 : Tahap memandikan anak yang diramaskan menggunakan dua 

belas rumpun dan campuran air laut dan air tawar 
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Tahapan terakhir pada tradisi pedole-dole adalah mencicipi sesajen 

atau hidangan yang berada di tala yang telah disiapkan oleh wali anak yang di 

dole-dole, hidangan tersebut hanya boleh dimakan oleh bhisa dan juga 

pembantu bhisa sebaliknya bagi wali atau tamu dilarang untuk mencicipi 

hidangan tersebut, hal tersebut sudah menjadi aturan tradisi, jikalau aturan 

itu dilanggar, maka tradisi tersebut dianggap batal atau tidak sah, 

dikarenakan juga sesajen itu telah diniatkan untuk anak yang di dole-dole. 

Larangan atau pamali yang terdapat dalam tradisi pengobatan pedole-dole 

merupakan suatu bentuk perhatian terhadap anak yang mengikuti 

pengobatan tradisional agar tidak melanggar pantangan yang telah 

disampaikan bhisa, apabila pantangan tersebut dilanggar maka tradisi 

pengobatan yang dilakukan tidak akan mujarab dan akan kembali terkena 

penyakit, kepercayaan akan hal tersebut sudah berlangsung sejak turun-

temurun dan tetap dipertahankan sampai sekarang.25 

 

 
25  Wa Ode Rahmayanti, “Eksplorasi Tradisi Pedole-Dole Suku Buton Sebagai 

Pengobatan Tradisional dalam Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Anak”, hal 44. 

Gambar 10 : Proses menggunakan gelang/kalung dari benang kepada anak 
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Setelah menyantap sesajen itu, semua bahan yang telah digunakan dan 

telah menjadi sisa akan dibuang, karena hal tersebut diyakini membawa 

kesialan bagi anak akan ikut terbuang. Dalam tradisi pedole-dole juga 

memiliki hidangan khusus yang diperuntukkan kepada rumpun keluarga 

yang hadir untuk dicicipi, hidangan tersebut bukan menjadi syarat tradisi 

melainkan sebagai suatu bentuk konsumsi dalam suatu perayaan berupa 

beberapa jenis hidangan di antaranya lapa-lapa, ketupat, beberapa jenis 

masakan ikan, beberapa jenis kue-kue, telur, dan beberapa jenis gorengan. 

Dalam konteks sosial budaya, hidangan merupakan ciri khas budaya 

akan yang disantap oleh banyak orang dalam melaksanakan suatu tradisi, 

beberapa hidangan pula memiliki variasi dan perbedaan setiap daerahnya, 

dimana konsumsi masyarakat setempat akan menjadi ciri khas dan menjadi 

simbolik atau identitas suatu kelompok tersebut. Sehubungan dengan 

penyiapan hidangan dalam tradisi makna terhadap hidangan disimpulkan 

tiga makan diantaranya : 

Gambar 11 : isi tala berupa sesajen yang telah disiapkan khusus diperuntukkan 

kepada bhisa yang mencicipinya 
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1) Makna yang pertama di simbolkan sebagai kesuburan tanaman, 

dimana ini merupakan suatu kesyukuran atas tanaman yang 

telah dipanen. 

2) Makna yang kedua di simbolkan sebagai media atau 

memperkuat silaturahmi, dimana kerukunan, keharmonisan 

merupakan hal yang mesti dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

Dalam hal ini hidangan dalam suatu tradisi juga merupakan 

salah satu cara agar memperkuat dan memperkokoh 

persaudaraan. 

3) Makna yang ketiga di simbolkan sebagai wujud Do’a, dimana ini 

merupakan bentuk sedekah  dari hasil bumi yang dikelola.26 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlu digaris bawahi bagi wali yang akan melaksanakan pedole-dole 

maka anaknya harus sehat, sehat yang dimaksud adalah anak itu secara 

 
26 Jannatul Makwa, Makna Sajian Makanan Pada Tradisi Pasaji Ponan Menggunakan 

Teori Interaksi Simbolik, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1No. 3 September 

2023. Hal. 14 

Gambar 12 : Isi tala berupa hidangan yang akan dicicipi oleh bhisa dan rumpun 

keluarga, hidangan ini bukan merupakan syarat pedole-dole melainkan 

makanan yang dihidangkan untuk rumpun keluarga yang hadir 
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umumnya bisa melalui tahapan-tahapan pedole-dole ini. Contoh beberapa 

persoalan tradisi ini dapat dilaksanakan karena anak tersebut mengalami 

kesehatan yang kurang baik, menangis berkepanjangan, kurus badan 

berkepanjangan, atau ingin mengganti nama karena diasumsikan bahwa 

nama menjadi faktor terjangkitnya penyakit. 

3. Pasca Pelaksanaan Tradisi Pedole-dole 

Pasca pelaksanaan tradisi pedole-dole maka anak diyakini akan 

tumbuh dengan sehat dan berakhlak, sebab tradisi ini selain mengobati anak 

yang sakit juga memberikan sugesti bagi keluarga bahwa anak akan menjadi 

orang yang cerdas dan tidak sembarang bertingkah laku buruk. Tradisi 

pedole-dole bukan hanya sebagai potret kebudayaan atau tradisi yang 

diwarisi dan menjadi ritual semata, melainkan dalam tradisi ini telah 

diketahui bahwa teknik memijat dan mengguling-gulingkan anak menjadi 

pokok penting dalam proses penyembuhan anak, hal itu telah dilakukan 

sebagai teknik pengobatan tradisional sebelum hadirnya imunisasi bayi, 

teknik memijat memang telah diakui sebagai pengobatan ampuh walau di era 

modern, tidak heran banyak dokter-dokter terapi yang fokus di bidang 

memijat, hal itu dikarekan penyakit seperti saraf kejepit, keseleo dll hanya 

dapat diobati dengan teknik memijat.  

Teknik memijat pada tradisi pedole-dole memberikan relaksasi dalam 

tubuh, menambah energy dan mengurangi stress serta mengembangkan daya 

tahan otot. Itulah mengapa tradisi pedole-dole bukan hanya sebagai ritual 

semata namun kelestariannya dapat dilihat dari beberapa tahapan terpenting 

di dalam pelaksanaan pengobatan tradisonal ini. 
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Tradisi pedole-dole menyimpan banyak makna disetiap proses dan 

bahannya, dengan demikian manfaat tradisi inilah yang diinginkan bagi 

keluarga, pasca pelaksanaan tradisi pedole-dole biasanya keluarga akan 

merasakan hasil dari tradisi tersebut, dalam wawancara kami ke keluarga 

bapak Hendri yang juga melaksnakan tradisi setahun lalu telah merasakan 

dampak bahwa anaknya sampai saat ini tumbuh dengan sehat dan juga 

lincah. Selain itu bagi masyarakat Buton tradisi pedole-dole ini sudah menjadi 

ikon pengobatan tradisonal yang secara lahiriah memiliki unsur-unsur 

normatif bagi kehidupan. 

D. Nilai-Nilai Tradisi Pedole-dole Pada Masyarakat Buton 

a. Nilai keyakinan 

Keyakinan adalah sebuah sikap subyektif bahwa sesuatu atau 

proposisi itu benar27. dalam epistemology, para filususf menggunakan istilah 

“kepercayaan” untuk merujuk pada sikap tentang dunia yang bisa benar atau 

salah. Mempercayai sesuatu berarti menganggapnya benar; misalnya, percaya 

bahwa salju itu putih sebanding dengan menerima kebenaran proposisi “salju 

berwarna putih”. Namun, memegang keyakinan tidak membutuhkan 

intropeksi aktif. Misalnya, hanya sedikit yang mempertimbangkan dengan 

cermat apakah matahari akan terbit besok atau tidak, hanya dengan asumsi 

bahwa itu akan28. Demikian juga sebagian masyarakat Buton masih meyakini 

tradisi pedole-dole atau pengobatan tradisonal ini dapat menyembuhkan dan 

mengatasi dari segala penyakit dan marah bahaya, sugesti yang telah 

 
27 Primmer, Justin (2018), “Belief”, dalam primmer, Justin, the Stanford encyclopedia 

of philosophy, Stanford, CA: the metaphysics research lab, 15 november 2019, diakses 
tanggal 2008-09-19 

28 Primmer, Justin (2018), “Belief”, dalam primmer, Justin, the Stanford encyclopedia 
of philosophy, june 2020 
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mendarah daging pada akhirnya menjadi asumsi bahwa anak yang tidak di 

dole-dole rentan akan terkena penyakit, keyakinan seperti ini masih erat 

dipegang dan dilaksanakan sebagai hal yang sakral. 

Pada fase kesadaran merupakan fase yang menyangkut konsep 

shamatic psychotherapy, pola kesadaran masa depan (untuk pasien yang 

memiliki kesadaran modern, menekankan pentingnya kesadaran pada 

kekuatan spiritual, penghormatan dan pentingnya berkomunikasi kembali 

dengan kekuatan alam, partisipasi masa depan merupakan pekerjaan dari 

perdukunan kontemporer, melibatkan pula transtuktural, munculnya mitologi 

baru dalam kerangka kerja mimpi individu dan kembalinya kesadaran pada 

pentingya ritual 29 . Memandang tradisi pedole-dole atau pengobatan 

tradisional ini juga merupakan bagian dari kesadaran spiritual yang secara 

historisnya berlandaskan pada mitologi atau mimpi belaka. 

Budaya yang terus dilaksanakan walau tergerus oleh zaman modern 

yang begitu canggih sebagai sarana dalam penyebaran informasi berupa 

dakwah begitu sangat masifnya, kepercayaan dinamisme yang dianut 

masyarakat Buton diantaranya adalah tradisi pedole-dole, tradisi ini masih 

eksis perannya sebagai dalih penyembuhan ala tradisonal. Jika kita berbicara 

bagaimana konteks agama memandang hal ini, maka dalih mengarah pada 

suatu keyakinan yang berlandaskan pada konsep dalil berperisangka baik 

pada Allah SWT.  

Dalam hadist qudsi dari Abu Huraira  

 
29 Nuzulul Khair, Ritual Penyembuhan dalam Shamanic Psychotherapy (Telaah Terapi 

Budaya di Nusantara), hal, 85. 
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Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang 

artinya :  

“Allah berfirman sebagai berikut : “Aku selalu menuruti persangkaan 
hamba-Ku kepada-Ku, apabila ia berprasangka baik maka ia akan 
mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepada-Ku 
maka dia akan mendapatkan keburukan.” (H.R. Tabrani dan Ibnu Hibban) 

Dalil diatas sejalan dengan keyakinan tradisi pengobatan tradisonal 

atau pedole-dole ini tidak lain dan tidak bukan berharap kepada Sang Pencita 

Allah SWT supaya anak dapat disembuhkan dari segala penyakit oleh Sang 

Maha Penyembuh dan dijaga oleh Sang Maha Penjaga. Meyakini akan 

perbuatan yang kita lakukan akan terijabah, juga tidak terlepas dari peran 

diri kita sendiri sebagai Hamba yang diberikan akal dan ilmu pengetahuan, 

kemampuan diri dalam memanfaatkan ilmu sebagai sarana mengenal Sang 

Pencipta dan mengetahui frekuensi alam semesta sehingga itulah muncul 

husnuzan pada diri sendiri. Seseorang yang senantiasa husnuzon terhadap 

dirinya sendiri memiliki cara pandang positif terhadap diri sendiri dan lebih 

bersikap percaya diri dengan cara menyadari atas kelemahan yang dimiliki 

dan mengakui kekuatan yang dimiliki untuk dikembangkan, yaitu memiliki 

sikap pantang menyerah dan tidak pernah putus asa terhadap apapun yang 

diperolehnya, dan tidak lupa senantiasa mengucap syukur atas nikmat dan 

karunia yang telah diberikan oleh Allah Swt.30 

Keyakinan merupakan sikap mencapai suatu kebenaran, kepercayaan 

pada suatu kebenaran tentunya akan diyakini dan menjadi subjektifitas atas 

kebenaran tersebut, misalnya menyakini pedole-dole adalah suatu tradisi 

yang membantu proses penyembuhan. Keyakinan biasanya dilahirkan dari 

 
30 Mamluatur Rahma, “Husnuzan Dalam Prespektif Al-Qur’an Serta Implementasinya 

Dalam Memaknai Hidup”, Academic Journal Of Islam Principles And Philosophy, UIN Raden Mas 
Said Surakarta, Vol. 2, No. 2, 2021 hal 204. 
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kebenaran fakta yang secara turun temurun akan diwariskan sehingga 

menjadi asumsi kebenaran yang mesti dijalankan oleh sekelompok orang  

yang menjalankannya. Dalam tradisi pedole-dole yang diyakini ini menjadi 

tolak ukur untuk mengambil tindakan penyembuhan, dimana telah tertanam 

paradigma bahwa apa yang diderita hanya dapat di obati melalui proses 

pedole-dole. Selain itu keyakinan pada bhisa (dukun) dalam keterlibatannya 

pada proses penyembuhan secara personalistik yaknji dengan doa-doa 

diyakini mampu mengobati tubuh yang sakit secara rohani. Keyakinan-

keyakinan diatas mempengaruhi sugesti atau piskis seseorang agar dapat 

sembuh dari penyakitnya. 

Dalam meyakini tradisi pengobatan tradisional atau pedole-dole 

sebagai suatu ritual penyembuhan masyarakat juga menganggap bahwa 

leluhur yang menjadi pilar sejarah awal mula tradisi ini dilaksanakan bukan 

sembarang orang melainkan orang yang dianggap sakti dan punya banyak 

ilmu.  

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

 

مأ 
ُ
رِ مِنك مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ

َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya)  
dan ulil amri di antara kalian.” [An-Nisaa/4: 59]31 

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

 

فِ  رُوأ مَعأ
ْ
ي ال ِ

 ف 
ُ
اعَة

َّ
مَا الط

َّ
صِيَةِ اِلله إِن ي مَعأ ِ

 ف 
َ
عَة

َ
طا
َ
   لا

 

31 Kementrian agama, Al-qur’anul Karim,  Surat An-Nisa; 59 edisi cetak januari 2019, 
hal  87. 
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“Tidak (boleh) taat (terhadap perintah) yang di dalamnya terdapat 
maksiyat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam 
kebajikan”32 

Kepercayaan terhadap leluhur inilah menjadi akar eksisnya tradisi 

pengobatan tradisional atau pedole-dole yang masih dilaksanakan hingga saat 

ini bagi sebagian masyarakat Buton, namun sebagian orang menantang 

bahkan menolak akan keharusan menjalankan pedole-dole, karena 

mengaggap bahwa tradisi ini tidak berlandaskan syariat. 

Melihat konsep adat istiadat masyarakat Buton yang menjunjung 

tinggi pada pilar agama dan hakekat kemanusiaan  yang searah pada esensi 

ketahuidan, juga harus ditanggapi pada dimensi perkembangannya. Tradisi 

pedole-dole merupakan wujud kebudayaan yang hadir pada tiga dimensi 

perkembangan yaitu sebelum dan sesudah hadirnya Islam dan juga melihat 

perkembangan modern, dalam artian bahwa tiga dimensi ini masih sejalan 

esensinya pada hakekat ketauhidan dan kemanusiaan. 

Dalam penelitian ini bhisa mengutarakan pendapat mengenai konsep 

pelakasanaan pedole-dole yang berakulturasi dengan Islam 

“sebenarnya ini pedole-dole ada sebelum ajaran Islam itu sampai 
dipulau buton, jadi dulu masih menggunakan parktek animisme yang 
bacaan dalam pelaksanaannya kita tidak tau, tapi kalau kita sekarang 
ini sudah menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an, seperti : Al-fatihah dan 
tiga Qul dan meniatkan baik sesuai keperluan anak, jadi begitu pedole-
dole ini betul-betul melibatkan Tuhan” 33 

Tradisi pedole-dole dalam analisis perkembangannya memiliki 

perubahan yang secara sosio historis dan kultural, berakulturasi dengan 

Islam. Dengan demikian tradisi ini ada kaitannya dengan ketauhidan namun 

 

32 HR. Al-Bukhari (no. 4340, 7257), Muslim (no. 1840), Abu Dawud (no. 2625), an-
Nasa-i (VII/159-160), Ahmad (I/94), dari Sahabat ‘Ali Radhiyallahu anhu. Lihat Silsilatul 
Ahaadiits ash-Shahiihah (1/351 no. 181) oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. 

33  Hamidah, Seorang Ibu Paruh Bayah yang Berperan Sebagai Dukun (Bhisa) Pada 

Tradisi Pedole-dole Di Kelurahan Melai, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau 
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bukan dianggap sebagai suatu perintah yang harus dijalankan melainkan 

sebagai refleksi budaya yang telah berakulturasi dengan ajaran Islam agar 

toleransi tetap terjaga diantara masyarakat Buton.  

a. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

Kalangan masyarakat Buton merupakan satu kesatuan yang 

memegang erat adat tanah Buton dengan falsafah “Bolimo Arata Somanomo 

Lipu” (korbankanlah kepetingan harta benda asalkan diri/rakyat selamat). 

Kedaulatan negri pada bidang politik, sosial dan budaya telah mengakar pada 

masa Kesultanan Buton Dayanu Iksanudin (sultan Buton ke 4) dengan 

dibuatnya UUD kesultanan yaitu Martabat Tujuh. Semangat nasionalisme dan 

patriotisme ini merangsang seluruh jiwa dan raga masyarakat Buton, jiwa 

saling membantu, jiwa saling menghormati dan menjunjung tinggi rasa cinta 

pada tanah air dan agama. Menjunjung rasa sosialisme inilah membuat 

masyarakat Buton mampu mengimplmentasikan di dalam berkehidupan, 

khususnya pada budaya atau tradisi setempat. Nilai-nilai keharmonisan dapat 

dilihat dari perayaan-perayaan budaya dan tradisi mislanya, sekelompok 

orang atau suku berkumpul dan bergotong royong melaksanakan ritual 

mereka, prinsip saling membantu dijunjung tinggi, pembaruan antara sesame 

sangat erat yang akan munculah rasa persudaraan. 

Lewis berpendapat bahwa arti dari kata sosial adalah sesuatu yang 

dapat dicapai, dihasilkan serta ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari 

antara warga suatu negara dengan pemerintahannya. Proses interaksi dalam 

perayaan budaya mengahasilkan satu kepedulian  

b. Nilai filosofis 
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Filosofi menurut KBBI adalah filsafat,34 filosofi atau filsafat adalah 

suatu alam pemikiran atau pengetahuan mengenai asal dan hukumnya. 

Dalam artian bahwa filosofi adalah rangkaian kegiatan yang yang dilakukan 

untuk mencari kebenaran atau nilai mendasar terhadap mereka sendiri, nilai 

filosofi itu juga berupa logika, estetika, metafisika dan epistimologi. Menurut 

Plato, filosofi merupakan sebuah ilmu pengetahuan mengenai hakekat.35 

Dengan demikian dalam penelitian ini, mengkaji nilai filosofi tradisi pedole-

dole merupakan sutau praktek yang memiliki unsur filosofi karena 

mengandung suatu kegiatan sekelompok orang yang memiliki kebenaran 

dengan asas keyakinan dan juga memiliki unsur estetika di dalam praktiknya.  

Menelaah Tradisi pedole-dole memiliki keragaman filosofis mulai dari 

bahan hingga praktek pelaksanaanya. Makna simbolik tradisi pedole-dole 

menggunakan teori simiotika dalam kehidupan manusia adalah ilmu yang 

mengkaji tanda, artinya semua yang terjadi dalam kehidupan dapat dilihat 

sebagai tanda yakni sesuatu yang harus kita beri makna.36. dalam hal ini 

sejalan pengobatan tradisional pedole-dole pada masyarakat Buton yang 

diakui bagi sebagian masyarakat memiliki tanda tanda penyembuhan, 

menurut salah satu partisipan (hendri) orang tua wali mengutarakan bahwa 

jika anak-anak yang mengalami sakit-sakitan dimungkinkan pemberian nama 

bagi anak tersebut tidak baik dan mesti diganti dengan menggelar tradisi 

pedole-dole. Dengan pandangan tersebut sejalan yang dikemukakan 

Ferdinand de Saussure melihat tanda sebagai makna yang dipahami oleh 

 
34 https;//kbbi.web.id/filosofi 
35 Saleh Partaonan Daulay, Filsafat Politik Melayu, Kajian Filologis dan Refleksi 

Filosofisterhadap Kitab Taj Al-Salatin Karya Bukhairi Al-Juhairi, hal 56. 
36 Weni Meni, Makna Simbolik Tradisi Pengobatan Tradisional Pedole-Dole pada Siklus 

Hidup Masa Anak-Anak di Kelurahan Watalon Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton 
Tengah, hal 45 
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manusia pemakai tanda. Maka pengobatan tradisional pedole-dole setidaknya 

memiliki 2 (dua) nilai filosofi yang terkandung di dalamnya yaitu makna dari 

bahan-bahan ritual pedole-dole, makna dari praktek ritual pedole-dole,  

1) Makna Filosofi Bahan-Bahan Tradisi Pedole-dole 

Dalam memaknai sesuatu nilai merupakan bagian dari teori ilmu 

pengetahuan yang didasari oleh kesepakatan atau konvensi sosial, hal ini 

dapat dilihat dalam tradisi pengobatan atau pedole-dole yang memiliki unsur 

atau makna yang telah disepakati. Bagian dari makna tersebut ialah bahan-

bahan yang menyatu dan merupakan bagian dari tradisi pedole-dole, 

beberapa bahan yang memiliki makna tersebut adalah nasi, minyak, ikan 

katamba, umbi-umbian, dan kampana’a. 

Pertama, nasi memiliki makna sebagai simbol isi perut dan dianggap 

sebagai makanan pokok yang mendukung pertumbuhan manusia. Kedua, 

minyak kelapa memiliki unsur utama atau campuran dari carrier oil yang 

digunakan dalam pengobatan dengan aromaterapi. Minyak sendiri dalam 

tradisi pengobatan tradisional atau pedole-dole dianggap sebagai bahan yang 

ampuh dan bermanfaat dalam penyembuhan. Ketiga, ikan katamba 

disimbolkan sebagai umur agar si anak bertambah rezekinya dan umurnya. 

Keempat, umbi-umbian yang disimbolkan sebagai pembersih kulit karena 

umbi-umbian terlihat bintik-bintik dikulitnya sehingga itu umbi-umbian 

digunakan agar supaya anak terhindar dari penyakit gatal-gatal atau bisul-

bisulan. Kelima, kampana’a sendiri merupakan penamaan dari komponen 

yang telah disatukan dari bahan daun sirih, pinang, gambir dan kapur sirih. 

Bahan-bahan tersebut disimbolkan agar si anak terhindar dari sikap 

kenakalan dan kecerobohan. 
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2) Makna Filosofi Praktek Tradisi Pedole-dole 

Memaknai filosofi praktek ritual pedole-dole dari penyiapan hidangan 

hingga teknik memijat menjadi bagian dari estetika tradisi pedole-dole. 

Penyiapan hidangan merupakan suatu kebutuhan agar selain menjadi 

persyaratan ritual juga menjadi bentuk penghargaan bagi mereka yang 

datang dalam ritual tersebut agar bisa menyantap hidangan yang telah 

disiapkan. Penyiapan hidangan ini telah mengakar dan menjadi wajib untuk 

kebanyakan tradisi lainnya yang mengandung unsur sosial atau 

diperuntukkan untuk para tamu undangan, fenomena seperti ini berasas 

bahwa tradisi yang diikuti banyak orang merupakan ajang silahturahmi juga. 

Penyiapan hidangan dalam tradisi pedole-dole dimaknai dengan murah rezeki 

atau keluarga si anak akan mendapatkan kemudahan rezeki. 

Sedangkan makna filosofi dari memijat dalam tradisi pedole-dole ini 

dipercayai sebagai simbol penyembuhan, hal ini sejalan dengan pengobatan 

tradisional lainnya seperti memijat karena keseleo atau salah urat.  

c. Nilai Filosfis Kesehatan 

Proses penyembuhan dalam pengobatan harus dibedakan antara 

pengobatan modern dan tradisional, pengobatan modern lebih ke biomedis 

dan melibatkan dokter, sedangkan pengobatan tradisional mengarah pada 

praktek kepercayaan leluhur yang melibatkan dimensi dan frekuensi alam. 

Dalam berbagai cara pengobatan yang dilakukan oleh etnis suatu suku 

tentunya berbeda-beda tergantung penyakit yang di derita, sebagian suku 

yang dulunya tidak didiami oleh para terapi modern sehingga cara-cara untuk 

mengobati masalah kesehatan dilakukan secara adat. 37  Konsep yang 

 
37 Nuzulul Khair, Ritual Penyembuhan dalam Shamanic Psychotherapy (Telaah Terapi 

Budaya di Nusantara), h. 82. 
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fundamental dan sakral dalam penyembuhan ini berkaitan dengan 

kebudayaan manusia, semakin tidak terlihatnya penyakit melalui biomedis 

maka sebagian masyarakat akan mengarah pada pengobatan tradisonal yang 

dianggap ampuh mengobati penyakit Supranatural  dan melibatkan alam 

semesta, seperti yang diuatarakan oleh salah satu informan suku Buton yakni 

La Jalaludin.  
“Biasanya masyarakat buton toh, kalau dia terkena penyakit baru dia 
pergi di dokter tidak sembuh atau tidak dilihat penyakitnya, dia 
langsung ke orang pintar itu, supaya dia lihatkan, siapatau 
penyakitnya itu bukan diobati medis tapi ada gangguan dari ruh yang 
tidak baik”38 

Kebudayaan berhubungan dengan kesehatan yang dipengaruhi oleh 

perilaku individu itu sendiri, karena pada subtansinya penyakit akan 

terjangkit oleh faktor  kondisi fisik dan rohani, baik itu karena kerusakan 

pada organ tubuh bahkan pada puncak karasukan makhluk gaib.39 Dalam 

ritual penyembuhan pedole-dole contohnya secara segi subtansinya sebagai 

ritual penyembuhan yang masih menggunakan ala tradisional.  

Ritual penyembuhan anak atau pedole-dole adalah bentuk perwujudan 

sistem kebudayaan yang sangat berkaitan dengan kesehatan,  diyakini bahwa 

organ tubuh yang sakit-sakitan dan perilaku buruk serta sering terjadi 

gangguan batin disebabkan belum melaksanakan pedole-dole, kepercayaan 

seperti ini telah mengakar oleh sebagian masyarakat Buton. Maka pengaruh 

kultural dalam masyarakat memberikan peranan penting dalam proses 

kesehatan. Proses berfikir yang stagnan pada satu kebudayaan akan 

memaknainya sebagai adat istiadat sedangkan dalam fenomenanya 

 
 

38 Jalaluddin, Informan Lokal, Sebagai Mahasiswa Sejarah di Salah Satu Kampus Swasta 

Buton, 29 Februari 2024 
39 Nuzulul Khair, Ritual Penyembuhan dalam Shamanic Psychotherapy (Telaah Terapi 

Budaya di Nusantara), h.83. 
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kebudayaan bersifat dinamis atau berubah-ubah tergantung pada era 

kehidupan bermsyarakat.  Namun kenyataanya tradisi yang masih dijalankan 

hingga saat ini diidentikan pada wilayah pedesaan atau wilayah kerajaan. La 

Ode (informan sebagai masyarakat lokal suku Buton) dalam tanggapannya 

mengenai pedole-dole  

“Pedole-dole inikan adalah salah satu tradisi yang masyarakat Buton 
percaya kalau dilakukan itu bisa menyembuhkan, kalau dia sering 
sakit-sakitan berarti belum di dole-dole, dan itu nyata, ada saudaraku 
yang sakit sakit, eh pas di dole-dole langsung dia sembuh, padahal toh 
sudah berkali-kali di bawa dia ke puskesmas, yah walaupun 
sepengetahuanku sampai saat ini kalau dia sakit lagi setelah di dole-
dole tidak berkepanjangan, lagipula pedole-dole ada unsur 
keislamannya, kalaupun ada yang melarang anaknya di dole-dole 
terserah mereka, kita saling menghargai saja dengan kepercayaan 
nenek moyangnya kita”. 40 

Fenomena subjektif pada perasaan bahwa dalam mencapai suatu 

kesembuhan yang diharpakan tergantung pada ritual yang dilakukan, 

munculnya kesembuhan disebabkan oleh intervensi suatu pandangan atau 

aturan sehingga solusinya adalah kepercayaan masyarakat yang 

dilaksanakan. Tradisi seperti pedole-dole adalah bukti fenomena kebudayaan 

yang dipaksa atas perasaan ketidak-nyamanan, solah-olah mengintervensi 

atas kebebasan mengobati. Namun sebagian masyarakat Buton melakukan 

pengobatan biasanya dari pengobatan modern ke tradisional karena 

mengutamakan terlebih dahulu obat biotik, sedangkan sebagiannya 

mendahulukan pengobatan tradisonal ke modern karena mengaggap bahwa 

penyakit bukan hanya berasal dari dimensi jasmaniyah sehingga pengobatan 

tradisonal lah menjadi pilihan terbaik bagi mereka. 

 
40  La Ode, Informan Lokal Masyarakat Kecamatan Wolio, Sebagai Pelaku Yang Pernah 

Menggelari Tradisi Pedole-Dole, 28 januari 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Tradisi pedole-dole atau pengobatan tradisional bagi anak ini awalnya 

dilaksanakan  pada anak salah seorang pendiri Kerajaan Buton yaitu 

Betoambari anak dari pendiri Kerajaan Buton. Betoambari sejak kecil sering 

terkena penyakit sehingga Sipanjonga sebagai ayah dari Betoambari 

melakukan meditasi sehingga pada kemudian hari ia mendapat petunjuk 

melalui mimpinya untuk melaksanakan dole-dole atau guling-guling dengan 

menyiapkan beberapa persyaratan dan cara-cara tertentu yang tak lupa harus 

dihadiri rumpun masyarakat. 

Pelaksanaan pedole-dole sendiri harus memiliki pesyaratan dan 

kelengkapan sehingga tradisi ini dianggap sah dan bisa dilaksanakan. Sebab 

dari pelaksanaan tradisi ini adalah adanya anak kisaran 1 sampai 6 tahun 

yang ingin melaksanakan pengobatan tradisional ini dikarenakan sering 

sakit-sakitan dan selain juga untuk menghindari kemungkinan perilaku tidak 

baik kedepannya.  Tahapan awal dari tradisi ini menyiapkan kelengkapan 

yang disyaratkan oleh bhisa seperti beras, ikan bakara, umbi-umbian, rokok, 

bawang putih, bawang merah dan kampana’a yang berisi daun sirih, kapur 

sirih, gambir dan pinang. Selain itu keluarga harus menyiapkan dua belas 

rumpun yang terdiri dari daun candela, kusape, saussumampa, ta’a, woha’a 
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katimboka, ontosara, koko’e, kampoga, bala-bala, wintonu dan kaotu-out. 

Biasanya tradisi pelaksanaan pedole-dole dilaksanakan pada bulan Rajab dan 

Syakban, namun sebagian pelaksanaannya bervariasi ada juga dilaksanakan 

pada bulan bulan baik menurut penglihatan bhisa.  

Tradisi pedole-dole sendiri memiliki nilai-nilai budaya yang 

mengandung berbagai unsur sehingga tradisi ini masih eksis dan 

dilaksanakan sampai saat ini. Nilai nilai tersebut adalah nilai keyakinan, nilai 

sosial kemasyarakatan dan nilai filosofis. Dari beberapa nilai tersebut 

dijelaskan bahwa dalam suatu tradisi atau budaya erat dengan hal-hal yang 

positif atau negative, pro atau kontra dan manfaatnya atau kemudaratan yang 

bercampur aduk untuk kemudian masing-masing mengkonsumsinya sesuai 

dengan kajian dan takarannya.  

B. Implikasi 

Penelitian ini mengkaji tentang tradisi pedole-dole di buton Sulawesi 

tenggara secara eksplisit. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat 

menambah wawasan terkhusus dalam kajian tradisi pedole-dole dan 

kebudayaan masyarakt buton pada umumnya, selain itu juga dalam kajian 

tradisi pedole-dole ini juga diharapkan memberikan khazanah ilmu 

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai historis dan kandungan yang 

terisrat dalam tradisi pedole-dole 

Penelitian ini juga semestinya memberikan satu wadah bagi 

masyarakat Buton agar bisa lebih mengenal dan paham tentang sejarah dan 

kebudayaan yang masih eksis dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat 

Buton sampai sekarang walau di era modernisasi yang dikenal dengan 

imunisasi bayi bagi pengobatanan anak sekarang, namun perlu diketahui 
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tidak serta merta tradisi ini lenyap dimakan zaman, sebaliknya tradisi ini 

masih eksis. Oleh sebab itu dalam kajian ini memberikan wawasan dalam 

menelaah lebih dalam unsur-unsur nilai yang terkandung dalam tradisi 

pedole-dole ini. 
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