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ABSTRAK 
Nama : Muh. Irsan 

NIM : 30100117032 

Judul : Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Bontocaradde Kelurahan 

Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (Tinjauan 

Aqidah Islam) 

 
 

Fokus penelitan ini pada Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat 
Bontocardde Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa 
(Tinjauan Aqidah Islam). Yang dibagi pada tiga rumusan masalah: (1). 
Bagaimana proses pelaksanaan assuro maca dalam masyarakat Bontocaradde?, 
(2). Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi assuro maca? (3). 
Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi assuro maca? 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif teologis dan 
filosofis, sumber data penelitian adalah masyarakat Bontocaradde di Kelurahan 
Tamallayang. Adapun sumber data  penelitian ialah data primer dan data 
sekunder. Data primer  data yang di yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
peneliti secara langsung. Data sekunder adalah data yang di peroleh atau 
dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada untuk mendukung 
data primer. Metode penelitian yang digunakan oleh analis adalah meliputi 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data melalui 
tiga tahap yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam 
penelitian ini yang menjadi informan dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh 
adat(pembaca doa dalam ritual), para tokoh agama, dan tokoh masyarakat. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Proses dalam tradisi 
assuro maca yaitu menyiapkan peralatan makanan, seperti piring makan, sendok, 
dan gelas. Kemudian menyiapkan makanan seperti nasi, songkolo, ayam 
kampung, kue onde-onde. Serta makanan lainnya yang diperlukan. Setelah semua 
sudah selesai disediakan, hingga dilakukanlah ritual oleh sang perintis atau para 
pengguna petisi. Perintis adat (Tokoh Adat) atau perorangan yang mengetahui 
bacaan-bacaan dalam ritual, dipanggil menuju rumah yang akan melaksanakan 
tradisi assuro maca. (2). Adapun pandangan masyarakat yang melakukan tradisi 
tersebut memahami bahwa assuro maca merupakan suatu pembacaan petisi (doa) 
kepada Allah swt. Dalam bentuk rasa syukur, memohon kesalamatan, memohon 
keberkahan, dan memohon ampunkan orang-orang yang telah meninggal. Tradisi 
assuro maca merupakan ritual yang baik, tradisi ini merupakan salah satu jenis 
sedekah secara implist dan memperkuat ukhwah Islamiya. Dan adapun pandangan 
masyarakat yang tidak melakukan tradisi tersebut memahami bahwa tradisi 
tersebut dilarang oleh agama dan jelas segala praktiknya keluar dari ajaran Islam 
itu sendiri. (3). Tradisi assuro maca jika dilihat menurut pandangan para tokoh 
agama yang memiliki pemahaman esensial tentang agama yang ditunjukkan 
dengan landasan otoritatifnya. Ada banyak perbedaan penilaian, beberapa 
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mengizinkannya dengan argumen yang kuat dan beberapa menolak kemurtadan 
dengan argumen yang solid. 

Implikasi dari penelitian ini, penulis mencoba memberikan saran sebagai 
berikut: (1). Memahami agama di arena publik sangat penting, untuk situasi ini 
penulis merekomendasikan untuk memperluas pemahaman agama dan 
memperluas informasi yang ketat ke daerah setempat sehingga mereka memahami 
pentingnya informasi yang ketat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. (2). 
Kepada masyarakat Bontocaradde agar dalam menjalankan syariat Islam jangan 
sampai menempatkan sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam dan kembali 
menjalankan ajaran Islam secara murni karena agama dan budaya harus selalu 
sejalan karena agama mengandung aturan dan pedoman dari Allah swt. Sementara 
itu budaya merupakan peragaan atau praktik kebiasaan lama yang secara 
konsisten diulang-ulang tergantung atas dasar persepsi manusia. (3). Sebagai 
seorang muslim, ketika menanggapi sesuatu, sebaiknya jangan langsung 
mengambil keputusan negatif, apalagi menghindarinya. Karena Islam sendiri 
memiliki beberapa alternatif pandangan tentang tradisi, ada yang mengizinkan ada 
yang tidak, namun penting untuk melihat subtansi pelakunya, serta informasi 
praktiknya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keragamaan adalah sebuah realita dalam kehidupan sekaligus kekayaan 

dari bangsa. Keragamaan merupakan ciri khas dari setiap masyarakat.1 Setiap  

masyarakat pasti memiliki kebudayaan dan wadah, sehingga antara budaya dan 

masyarakat  tidak akan bisa terpisahkan. Masyarakat dan kebudayaan sangat 

terikat oleh salah satu faktor tertentu misalnya, adat istiadat dalam suatu 

masyarakat.2 Budaya adalah hasil dari masyarakat, bukan produk individu. 

Sedangkan anggota masyarakat memiliki pengetahuan budaya. Tatanan sosial 

masyarakat dipengaruhi oleh budaya. Proses ini meliputi seluruh aspek kehidupan 

manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia. saya pikir penyerapan 

biasanya lambat, terutama mempengaruhi bentuk perilaku, sikap, dan keyakinan 

yang sanagt rinci.3 

Tuhan menciptakan manusia dan memberikan karunia dengan akalnya 

agar manusia dapat berfikir, sehingga manusia bisa menjadi makhluk yang 

berbudaya agar mampu mengembangkan kebudayaanya. Hasil-hasil ciptaannya  

tak lain adalah sebuah implementasi dari hasil suatu interaksi dengan seluruh alam 

ini.4 

 Lingkungan alam merupakan tempat di mana berbagai bentuk kehidupan 

dapat hidup dan manusia dapat dengan mudah melakukan perjalanan dengan 

menggunakan berbagai alat transportasi. Mengembangkan suatu pilihan sangat 

                                                             

1Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial Dan Budaya (Jakarta: Bumi Aksara,2015), h. 109. 

 2Santri Sahar, Pengantar Antropologi Integrasi Ilmu Dan Agama (Makassar:Carabaca, 
2015), h.133. 

3Bambang Purnomo dkk, Sosiologi Sebuah Pengantar: Tinjauan Pemikiran Sosiologi 
Persfektif Islam, (Tangerang: Laboratorium Sosiologi Agama, 2013), h. 153. 

 4Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Jakarta:Kencana, 2009), h. 36. 
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bergantung pada bagaimana kebudayaan manusia itu sendiri dapat berkembang.5 

Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari adat. Adat istiadat merupakan bagian 

integral dari suatu masyarakat dan tidak dapat dipisahkan darinya. Karena di 

Indonesia ada berbagai agama, ras, suku, bahasa, dan terdapat adat istiadat di 

setiap masing-masing daerah. Adat istiadat adalah kecenderungan di arena publik 

yang menjadi nilai.6 

Bahasa budaya berasal dari kata buddahayah (sansekerta), dalam bentuk 

jamak dari buddhi yang berarti akal. Jadi kebudayaan adalah hasil pemikiran 

manusia. budaya diisolasi menjadi tiga struktur, khususnya; indikasi sosial yang 

kompleks, ide atau gagasan, niali, dan norma. Struktur kebudayaan adalah 

himpunan pola-pola kegiatan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Bentuk-

bentuk kebudayaan dibuat oleh manusia. Tradisi secara  bahasa ialah tradition 

yang berarti “diwariskan”. Jadi tradisi adalah sesuatu yang sudah cukup lama 

dilakukan oleh masyarakat di sauatu daerah setempat.7 

Subtansi prinsip budaya adalah sesuatu yang terputus dari berbagai 

pemikiran manusia yang telah melompat di mata publik yang memberi kehidupan 

pada masyarakat itu sendiri, baik sebagai kerangka informasi, nilai, sudut pandang 

kehidupan, keyakinan, wawasan, dan etos sosial.8 

Budaya adalah sistem perseptual yang sarat dengan segala implikasi dalam 

desain dan perilaku. Apa yang ada sebenarnya mengandung makna dan diberi arti 

                                                             

 5Beny Wijarnako, “Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Tradisional Dalam Masyarakat Adat”, 
Jurnal Gea Vol. 13 no. 2 (2013): h. 60. 

 6M. Kurniawan, dkk, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Adat Istiadat 
Ngocek Bawang Di Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir”, 
Jurnal Bhinneka Tunggal Ika Vol. 6, no. 1 (2019): h.135-136. 

 7Anton dan Marwati, “Ungkapan Tradisional dalam Upacara Ada Perkawinan 
Masyarakat Bajo Di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat”, Jurnal Humanika Vol. 3, no. 15 (2015): 
h. 2-3. 

8Elly M. Setiadi, Imu Sosial dan Budaya Dasar, h.30. 
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penting, lebih bersifat teoritis dengan asumsi dikatakan bahwa tidak ada budaya 

bebas. Masalah pemerintahan, aspek keuangan, agama, pengerjaan, dan beberapa 

di antaranya tidak lepas dari kepentingan, semua dinaungi budaya.9 

Manusia percaya pada kekuatan gaib untuk memelihara masyarakat yang 

aman, damai, dan bahagia. Mereka memuja alam roh leluhur dan kehidupan 

makhluk lain. Kegiatan seperti pembukaan lahan, pembangunan rumah, 

penanaman, dan acara penting lainnya sealalu diadakan upacara keagamaan yang 

bertujuan untuk mendapatkan berkah dan tanpa hambatan dan selalu berhasil 

dengan baik.10 

Tradisi mempunyai sebuah nilai inti (core value) dari masyarakat. Nilai 

inti sangat diakui dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia di alam semesta untuk 

mempunyai prilaku yang bermoral. Sistem ini mengarahkan masyarakat dalam 

tata tertib hubungan timbal balik yang ada dalam masyarakat.11 

Tradisi adalah adat yang yang diturunkan dari satu zaman ke zaman 

lainnya oleh daerah setempat. Menyatukan praktik, dalam kapasitasnya sebagai 

simbolis, juga dapat dimanfaatkan sebagai warisan sosial atau standar dan kualitas 

seperti dalam kerangka keyakinan yang telah diamanatkan oleh kayakinan itu 

sendiri. 12 

Tradisi adalah roh dari kebudayaan itu sendiri, tanpa tradisi maka 

kebudayaan tidak akan hidup. Dengan begitu, tradisi sangat berperan penting 

ditengah masyarakat yang halus yang membuat kerangka sosial dalam masyarakat 

                                                             

 9Mukhlis, Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan dokumen 
Sejarah Nasional, 1995), h. 1. 

 10Yulia, Hukum Adat (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 16. 

 11Muhammad Alfan, Filsafat Kebudayaan (Bandung: Putaka Setia, 2013), h.86. 

 12Soerjono Soekanto, dan Budi Sulistiyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2013), h.156-157. 
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itu lebih membumi. Ketika adat itu mati, suatu budaya akan berakhir secara 

bersamaan.13 

Agama adalah pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-

hari. Karenanya agama memberikan informasi tata cara hidup dan menyelesaikan 

problem kehidupannya, sedang informasi yang didapatkan manusia hanyalah 

berbentuk teks.14 

Tradisi di dalam sebuah masyarakat umum tidak mudah diubah bahkan di 

kemudian hari. Islam sebagai agama yang dianutnya. Banyak individu masyarakat 

setelah berpindah ke Islam, terjadi percampuran dan perubahan anatara budaya 

saat ini dan budaya Islam tu sendiri. Bahkan asimilasi ini muncul belakangan 

karena dianggap megandung unsur-unsur sifat Islami di dalamnya.15Meskipun 

demikian, ada keyakinan sebelumnya seperti kepercayaan animisme, dinamisme, 

kepercayaan pada makhluk ilahi dan kepercayaan pada pesona-pesona jahat.16 

Ada banyak praktik dalam tradisi di Indonesia, beberapa di antaranya 

bertentangan dengan aqidah Islam, namun ada juga yang tidak bertentangan 

dengan aqidah Islam. Seperti Tradisi Assuro Maca  kebudayaan Makassar yang 

berada di Bontocaradde Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo 

Kabupaten Gowa. Mungkin ada orang-orang tertentu yang percaya bahwa praktik 

di dalam tradisi ini adalah kebiasaan yang menyimpang dari doktrin Islam. 

Namun, ada juga beberapa perintis daerah setempat dan secara mengejutkan 

                                                             

 13Fajri Arman, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Balimau Kasal Di DesaKuapan 
KecamatanTambang Kabupaten Kampar”, Jurnal Jom FISIP Vol. 2 no. 2 (2015): h. 7. 

14Muhib Rosyidi, “Membumikan Teks Agama Ala Nahdatul Ulama”, Jurnal Of Qur‟an 

and Hadtih Studies Vol. 2 no. 1 (2013): h. 20. 

 15Musyrifa Susanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 
h.7-8. 

 16Rahmat dan Abu Haif, Buku Daras Praktek Penelusuran Sumber Sejarah Dan Budayah 
(Jakarta: Gunadarma Ilmu), h. 93. 
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perintis yang berada di daerah tersebut tegas bahwa tradisi assuro maca hanyalah 

salah satu bentuk apresiasi kepada Allah swt. 

Tradisi Assuro Maca adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat muslim 

yang berada di Bontocaradde. Tradisi Assuro Maca dilakukan oleh masyarakat 

tanpa ada penolakan atau peneguran dari para tokoh agama. Bahkan beberapa dari 

tokoh agama ikut partisipasi dalam ritual Assuro Maca. 

Assuro Maca atau assuro appalatulung adalah dari kata Assuro yang 

berarti menyuruh  sedangkan Maca diartikan sebagai kegiatan meminta atau 

berdoa. Jadi Assuro Maca adalah kegiatan meminta seseorang untuk membaca 

doa yang berisi permintaan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk menghindari 

sesuatu sebagaimana dimaksudkan oleh orang yang meminta. Tradisi Assuro 

Maca di masyarakat Bontocaradde terkadang dilaksanakan jika telah melakukan 

sebuah nadzar, acara kematian, memasuki bulan ramadhan, usai lebaran dan 

sebagainya. Tradisi Assuro Maca bukan  hanya bisa dilakukan  pada saat 

seseorang benadzar atas syukuran. Namun, bisa juga pada saat kematian, 

misalnya, orang yang meninggal 7 hari atau 40  hari atau 100 hari maka 

masyarakat di Bontocaradde akan melaksanakan yang namanya appanaung 

pangganreang. Kebiasaan assuro maca untuk orang yang hidup dimaksudkan 

untuk mengingatkan bahwa setiap yang berjiwa akan meninggal. 

Tradisi Assuro Maca pada hakikatnya adalah kebiasaan yang dilakukan 

oleh daerah setempat sebagai bentuk pengiriman petisi dan penyadaran harapan 

orang lain. Tradisi Assuro Maca dalam masyarakat Bontocaradde seperti yang 

ditunjukkan oleh orang-orang adalah praktik yang hampir dihindari mengingat 

fakta bahwa  apabila dipercaya dan diyakini bahwa doa akan terkabulkan karena 

adanya makanan yang disajikan dan adanya penyembelihan hewan atas orang 

yang meninggal dengan kepercayaan bahwa hewan yang disembelih adalah 
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kendaraan simayat untuk menuju surga, atau apabila doa itu terkabul karena 

adanya penyembelihan hewan, maka ini termasuk menyimpang dari ajaran Islam 

(syirik). Tradisi assuro maca dalam pelaksanaannya hanya menyediakan 

bermacam-macam jenis makanan yang menjadi prasyarat dalam praktik tersebut. 

Dalam tradisi  Assuro Maca  pihak yang di doakan biasanya merencanakan 

makanan yang memiliki sebuah makna filosofis, misalnya onde-onde, kue lapis 

dan lain-lain. Orang yang melaksanakan ritual ini akan mengundang para tetangga 

atau kerabat mereka, mereka semua duduk dengan kaki terlipat di depan makanan 

yang disajikan oleh tuan rumah sambil percaya bahwa pendidik akan 

menyelesaikan membaca petisi. Sesekali juga disajikan makanan seperti nasi 

putih, songkolo (nasi ketan), lengkap dengan lauk pauknya seperti ayam, telur dan 

air putih. Apabila acara kematian, jika keluarga yang ditinggalkan mampu maka 

dalam menyajikan makanan harus menyembelih kambing. Namun inti dari ritual 

tradisi ini bukan dari makanan karena makanan yang disajikan hanya sebagai 

pelengkap dan jamuan untuk para tetangga yang hadir akan tetapi inti dalam ritual 

tradisi Assuro Maca  adalah mengirimkan doa keselamatan bagi orang yang sudah 

meninggal maupun yang masih hidup. 

Tradisi Assuro Maca di masyarakat  Bontocaradde tidak dilarang bahkan 

tidak dihilangkan oleh para tokoh penyebar Islam terdahulu, bahkan 

menganjurkan tradisi ini dilaksanakan dan dijaga agar suatu kelak anak cucu  

keturunan masih melihat tradisi ini dan tetap melakukan ritual tradisi ini. Para 

tokoh penyebar Islam terdahulu hanya mengubah kalimat doa sebelumnya yang 

bernuansa animisme dan seluk-beluk keyakinan sesuai arahan al-Qur‟an dan 

hadits. Perubahan ini harus dilakukan manusia. 

Firman Allah dalam QS. an-Nisa/4:48. 
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نْ يُّشْرَكَ ةِهٖ وَيَؾْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُۤۚ  وَمَنْ يُّشْرِكْ 
َ
ا يَؾْفِرُ ا

َ
َ ل اِنَّ اللّٰه

ى اِثْمًا غَظِيْمًا  ِ فَقَدِ افْتَرٰٓ  ٤٨ةِاللّٰه
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka 
sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

17 

Menurut penafsiran Ibnu Katsir pada ayat di atas, Allah swt 

menggambarkan bahwa Allah swt tidak mengampuni perbuatan syirik, dalam arti 

tidak mengampuni seorang hamba yang menjumpai-Nya (mati) dalam keadaan 

musyrik. Dan Allah swt mengampuni dosa selain itu, yaitu bagi yang 

dikehendaki-Nya.18 

Maka disini dapat penulis menyimpulkan pada ayat diatas menjelaskan 

bahwa sungguh berat dosa yang melakukan perbuatan syirik., dan ayat tersebut 

mejelaskan bahwa Allah akan mengempuni segalah dosa akan tetapi tidak 

memberikan ampunan bagi pelaku syirik. 

Dari ayat tersebut digunakan sebagai alasan yang sah untuk memiliki 

pilihan untuk membuat orang jauh dari semua bentuk penyimpanan aqidah, 

khususnya dalam kesyirikan. Ayat ini mengajarkan hikma kata-kata yang sangat 

tegas dan tulus yang dapat menjadi pembeda antara benar dan yang salah, 

terutama dalam kehidupan. 

Dalam riwayat An Nasa‟i Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda: 

                                                             

 17Kementrian Agama RI, AL-Quran dan Terjemahan (Surabaya: Putaka Agung Harapan 
Surabaya, 2011), h.146. 

18Abdullah bin Muhammad Abdurrahman bin Ishaq alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir 
(Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi‟I, 2009), h. 101. 
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ُ فلَا مُضِله لهَُ ، وَمَهْ ٌضُْلِلْ فلَا هاَدِيَ لهَُ ، إنِه أصََدَقَ الْحَدٌِثِ  مَهْ ٌهَْدِ اللَّه

ِ ، وَأَ  ٍْهِ وَسَلهمَ ، وَشَره الأمُُىرِ كِتاَبُ اللَّه ُ عَلَ دٍ صَلهى اللَّه حْسَهَ الْهدَْيِ هدَْيُ مُحَمه

 مُحْدَثاَتهُاَ ، وَكُله مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ ، وَكُله بِدْعَةٍ ضَلالةٌَ ، وَكُله ضَلالةٍَ فًِ النهارِ 

 

Artinya:  
“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa 
menyesatkannya, dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa 
memberi petunujuk padanya. Sesungguhnya sebanar-benar perkataan 
adalah Kitabullah dan seabaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad 
SAW. Sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara yang diada-
adakan, setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid‟ah, setiap bid‟ah 
adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka” (HR. An 
Nasa‟I no. 1578, disahihkan oleh al Albani dalam Shahih wa Dha‟if Sunan 
An Nasa‟i). 

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap perkara yang dibuat-buat 

pada agama itu merupakan bid‟ah serta setiap bid‟ah ialah sesat. Tetapi untuk 

mendapatkan pemahaman tentang bid‟ah, perlu dilakukan pemilihan atau 

pembagian. Karena pada zaman sekarang banyak orang yang memahami bid‟ah 

secara serampangan dan hanya merujuk satu dalil tanpa mencermati secara dalil-

dalil lain yang urgen untuk diketahui dan dipertimbangkan. 

 Ulama membagi bid‟ah menjadi 2 termasuk Imam mazhab yaitu Abu 

Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi‟i. Yaitu bid‟ah hasanah (bid‟ah yang baik) 

dan bid‟ah dhalalah (bid‟ah yang tercela). Bid‟ah hasanah adalah sesuatu yang 

baru dalam perkara agama dan mengandung unsur kebaikan dan tidak meneyelahi 

al-Qur‟an, sunnah dan ijma‟. Bid‟ah dhalalah adalah sesuatu yang baru dalam 

agama yang menyalahi al-Qur‟an ataupun Sunnah atau Ijma‟.19 

Pada tradisi Assuro Maca masih ada praktik-praktik yang meyimpang dari 

aqidah Islam. Karena hal ini disebabkan masuknya Islam tidak benar-benar 

                                                             

19Asep Saifuddin Chalim, Membumikan Aswaja, Pegangang Para Guru NU (Surabaya: 
Khalista, 2012), h. 150-151. 
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menghilangkan budaya sebelumnya. Akan tetapi Islam masuk dengan 

menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat sebelumnya.  

Setelah menyadari pentingnya Aqidah dalam Islam  dan bahaya dalam 

kemusyrikan, maka peneliti mengangkat judul Tradisi Assuro Maca dalam 

masyarakat Bontocaradde. Peneliti berfikiran jika tentang ini menggambarkan 

suatu yang menarik buat dikaji lebih dalam supaya tiap tradisi tidak keluar dari 

ajaran Islam. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menggambarkan suatu wujud pemusatan fokus batas 

dari pengamat agar sangat jelas ruang lingkup yang hendak diteliti. Eksplorasi ini 

bertempat di Bontocaradde Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo 

Kabupaten Gowa dengan judul “Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat 

Bontocaradde Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.” Tradisi tersebut 

dilakukan ketika menyambut datangnya bulan ramadhan, acara tolak bala, serta 

syukuran sebagai wujud rasa syukur pada sang pencipta. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi Fokus adalah rangkaian bentuk susunan permasalahan 

penelitian. Yang tersirat dari penelitian ini adalah budaya sekitar, khusunya adat 

istiadat tradisi  Assuro Maca  masyarakat Bontocaradde Kecamatan Bontonompo 

Kabupaten Gowa yang merupakan upaya untuk menggambarkan tindakan sosial 

di lingkungan sekitar. Assuro Maca adalah adat atau acara upacara kelompok 

masyarakat Makassar, khususnya di Bontocaradde Kecamatan Bontonompo. 

Mengacu pada judul skiripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan lebih 

spesifik: 
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a. Tradisi adalah suatu kegiatan yang dilahirkan oleh manusia yang berulang 

dalam suatu individu atau kelompok, yang dikenal sebagai kecenderungan 

tetapi yang bersifat supranatural yang meliputi kualitas sosial, standar, 

hukum dan prinsip-prinsip terkait.20 

b. Assuro maca, dari kata assuro yang berarti menyuruh, sedangkan Maca 

diartikan sebagai kegiatan meminta atau berdoa. Jadi assuro maca adalah 

merupakan kegiatan meminta seseorang untuk membacakan suatu doa. 

c. Aqidah Islam ialah merupakan ajaran yang harus dikendalikan dengan 

adanya tuntunan Allah swt. Dan Rasul-Nya, sehinnga mata air pelajaran 

Aqidah Islam hanya terbatas pada al-Qur‟an dan as-Sunnah. Meskipun 

demikian, peneliti menambahkan ijma‟ sebagai mata air ketiga dari 

pelajaran Islam kemudia al-Qur‟an dan Sunnah. 21 

d. Deskripsi pada fokus pertama, yakni proses Tradisi Assuro maca dalam 

masyarakat Bontocaradde meliputi:Tahapan-tahapan pelaksanaan, 

medianya, serta pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan. 

e. Deskripsi pada fokus kedua, yakni pandangan masyarakat terhadap tradisi 

Assuro Maca meliputi: pandangan masyarakat, Tokoh Adat, Ketua RT, 

Tokoh masyarakat, generasi muda serta Imam Lingkungan. 

f. Deskripsi fokus ketiga, yakni pandangan Tokoh Agama terhadap tradisi 

Assuro Maca meliputi: pandangan Tokoh agama dalam komunitas  atau 

kelompok agama. 

 

                                                             

20Robi Darwi, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat, Studi Deskriptif 
Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang”, Jurnal Studi Agama-
Agama Dan Kebudayaan Vol. 2 no. 1 (2017): h.76. 

21Alninda Azty, dkk, “Hubungan Antara Aqidah Dan Akhlak Dalam Islam”, Journal Of 
Education Humaniora and Social Sciences Vol. 1, no. 2 (2019): h. 123. 
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No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 
Proses Tradisi Assuro Maca Dalam 

Masyarakat Bontocaradee 

a. Tahapan 

b. Media 

c. Pihak yang terlibat 

2 
Pandangan Masyarakat Terhadap 

Tradisi Assuro Maca 

a. Tokoh Adat 

b. Tokoh masyarakat 

c. Pemerintah  setempat 

d. Generasi muda 

3. 
Pandangan Tokoh Agama Terhadap 

Tradisi Assuro Maca 

a. Tokoh Agama dalam komunitas 

atau organisasi 

b. Imam Lingkungan 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasrkan latar belakang penulis proposal penelitian skripsi yang 

berjudul “Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Bontocaradde Tinjuan Aqidah 

Islam”  maka penulis mengambarkan sub-poin berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi assuro maca dalam masyarakat 

Bontocaradde? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi assuro maca? 

3. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi assuro maca? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah upaya mengamati komposisi atau tahapan 

pengumpulan tulisan yang berkaitan dengan artikel yang diteliti. Penulisan audit 
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dalam penelitian lapangan bermaksud untuk memperjelas bahwa topik yang 

diangkat belum perna direnungkan oleh ahli yang berbeda atau subjek yang akan 

diteliti memiliki hubungan dengan berbagai hipotesis yang ada. 

1. Skripsi karya Ayu Ariska dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap 

Tradisi Mattampung di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten 

Soppeng”. Tradisi mattampung merupakan tradisi sebagai bentuk pengiriman 

doa kepada orang yang telah meninggal agar diberi tempat yang layak disisi-

Nya. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses tradisi mattampung melalui 

beberapa tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap 

pelaksanaan. Penelitian dalam skripsi ini sama-sama meneliti proses 

pelaksanaan ritual mattampung. Letak perbedaannya skripsi ini menggunakan 

pendekatan sosiologi agama, pendekatan antropologi agama, pendekatan 

Fenomenologi dan pendekatan teologis normatif. Sedangan penelitian saya 

hanya menggunakan pendekatan teologi, pendekatan filosofis dan 

menggunakan tinjauan aqidah Islam. 

2. Skripsi karya Karmila denagan judul “Tradisi Mabaca-Baca di Kelurahan  

Balanda Kecamatan Bara Kota Palopo” Karya ini diharapkan agar 

memberikan pengetahuan tentang sebuah Tradisi, dan dalam menyikapi 

sesuatu hendaknya tidak serta merta mengambil keputusan negatif apalagi 

sebagai ajaran yang syirik. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang tradisi 

assuro maca. Letak perbedaanya penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosiologi, pendekatan sosiologi, dan mengunakan studi analisis dalam 

perspektif dakwah, sedangkan penelitian saya mengunakan pendekatan 

teologi, pendekatan filosofis, dan tinjauan dari aqidah Islam. 

3. Skripsi karya Rahmtang dengan judul “Tradisi Massuro Ma‟maca dalam 

masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”.  Tinjauan 
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ini lebih memperjelas tentang kualitas sosial yang terkandung dalam proses 

masuro ma‟maca di mata publik. Penelitian ini sama-sama menganalisis 

kebiasaan assuro maca.perbedaanya terletak pada penelitian ini menggunakan 

metodologi otentik, metodologi sosiologis, dan metodologi antropologis. 

sedangkan eksplorasi saya menggunakan metodologi teologis dan metodologi 

filosofis dan eksplorasi saya berfokus kepada aqidah Islam. 

4. Skripsi karya Ita Lestari dengan judul “tradisi appanaung pangnganreang di 

Desa Bontobiraeng Kecamatan Bonotonompo Kabupaten Gowa”. Tinjauan 

ini menunjukkan bahwa adat appanaung pangnganreang adalah adat dalam 

mengirimkan permohonan ampunan kepada orang yang telah meninggal. 

Tradisi ini memiliki makna dan alasan yang sama, yaitu hanya untuk 

memohon diberikan kelapangan dalam kubur, keselamatan dan ampunan 

Allah swt. Skripsi penulis lebih menakankan pada aqidah masyarakat dalam 

tradisi Appanaung Pangnganreang. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

persoalan aqidah dalam masyarakat megenai ritual tradisi. Letak perbedaannya 

adalah penelitian ini berfokus pada kegiatan ritual secara khusus, sedangkan 

penelitian saya berfokus secara universal yang behubungan dengan Assuro 

Maca. 

Dari keempat karya skripsi diatas memiliki keterkaitan dengan penelitian 

yang saya lakukan yaitu terletak pada tema yakni tentang tradisi dalam 

masyarakat. Tradisi dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. acara 

kematian, menyambut datangnya bulan ramadhan, dan acara tolak bala. Namun, 

ada bebarapa yang menjadi perbedaan jelas dari tulisan-tulisan di atas. 
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E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan eksplorasi yang ingin dicapai dari penelitian ini bergantung pada 

landasan masalah dan topik, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengetahui proses pelaksanaan tradisi Assuro Maca. 

b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi Assuro maca. 

c. Mengetahui perspektif para tokoh agama terhadap tradisi Assuro Maca 

2. Kegunaan Penelitian  

Sehubungan dengan kegunaan eksplorasi dalam mencapai tujuan tinjauan 

ini, para peneliti dapat mencatat pemamfaatan yang dapat diandalkan untuk 

diambil dari penelitian ini anatar lain:  

a. Eksplorasi ini kemungkinan besar akan memberikan sumbangan bagi 

kekayaan ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya Islam. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi nilai tambah bagi 

penelitian selanjutnya, sebagai sumber bagi kademisi lain yang 

mempelajari masalah yang sama sebagai  proporsi (perbandingan).  

b. Diharapkan dapat bersikap kritis dalam memahami persolan pemahaman 

dalam Islam tetapi harus bersikap santun. 

c. Temuan penelitian ini diandalakan untuk dapat memberikan pemahaman 

pengetahuan terhadap seseorang terkait dengan tradisi assuro Maca. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Dan Budaya atau Adat Istiadat 

1. Tradisi 

Tradisi adalah akibat dari pewarisan dari nenek moyang atau informasi 

yang diwariskan secara turun-temurun baik secara lisan maupuan secara tulisan, 

karena dengan alasan bahwa tanpa adat, segala sesuatu yang dilakukan akan 

berakhir. Dalam pengertian lain, tradisi atau adat adalah suatu kebiasaan atau 

kecenderungan di mata masyarakat yang diturunkan dari zaman ke zaman yang 

lain yang sampai sekarang masih dijalankan. 

Secara umum, tradisi dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan 

yang dipraktikan secara sosial yang diturunkan dari masa lampau, atau keyakinan 

serta kecenderungan yang dimulai dengan satu generasi ke generasi berikutnya. 

Hari ini adalah praktik dan kepercayaan yang memiliki otoritas.22Tradisi dalam 

bahasa arab di sebut „adatun; sesuatu yang diulang atau isti‟adah; adat atau isti 

adat yang mengandung arti sesuatu yang diulang-ulang dan akan terulang lagi. 

Tradisi bukanlah suatu kecenderungan yang tidak dapat ditentang, karena 

sudah dipandang sebagai bagian integral dari kesucian. Tradisi merupakan pola 

perilaku yang melekat dalam kehidupan masyarakat.23 

Adat-istiadat tradisional yang dilakukan secara berulang-ulang akan 

menjadi budaya, dan akan memberikan sumber watak dan karakter seseorang. Hal 

ini yang paling mendasar tradisi menjadi budaya karena informasi yang 

diturunkan dari generasi ke genarasi, baik secara terulis maupun lisan.  Tradisi 

                                                             

22J. Sudarminta, Menggagas Manusia Sebagai Penafsir (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 
69. 

23Ita Lestari, “Tradisi Appanaung Pangnganreang Di Desa Botobiraeng Kecamatan 

Bontonompo Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin Filsafat Dan Politik UIN 
Alauddin, 2017), h. 24-25. 
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juga di defenisikan sebagai kencederungan umum di mata publik yang akan 

berdampak pada aktivitas dan respons dalam rutinitas rutin daerah setempat.24 

Tradisi adalah sebuah mekanisme dalam membantu perkembangan 

kepribadian dalam anggota masyarakat, misalnya dalam mengarahkan atau 

membimbing anak kecil hingga dewasa. W. S. Rendra sangat menekankan 

pentingnya tradisi dalam masyarakat dengan mengatakan “bahwa tanpa tradisi, 

pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan menjadi biadab. 

Namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing 

akan merosot. Jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, 

melainkan merupakan penghalang kemajuan”.
25 

Setiap bayi yang lahir di dunia pasti akan berada di tengah-tengah 

masyarakat yang menjalankan kebudayaan atau adat istiadat, yang kemudian 

menjadi sistem nilai yang mengatur dirinya dalam bertingkah laku. Tidak hanya 

sistem nilai saja, tetapi juga berbagai aspek yang meyeluruh.26 bagaimana setiap 

manusia bertindak dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan tingkah laku 

manusia dengan alam ini. Tradisi bisa dikatakan roh kebudayaan itu sendiri, tanpa 

adanya tradisi maka kebudayaan tidak akan langgeng dan kokoh. Hampir semua 

hal di masa lalu yang sudah menjadi tradisi terbukti efektif dan efesien.27 

Tradisi di masyarakat berawal dari kepercayaan mereka. Menurut Ahmad 

Sultra Rustam bahwa sistem kepercayaan dalam suatu masyarakat mengandung 

                                                             

24Zuhari Misrawai, Mengngugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU Dalam 
Nurkholis Madjid Kata Pengantar (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004), h. 17. 

25Mardamin Johane, Jangan Tangisi Tradisi (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 12-13. 
26Mursal Esten, Kajian Transformasi Budaya (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22. 
27Erini Budiawanti, Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama (LKIS Pelang Aksara, 2000), h. 

51. 
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berbagi unsur. Sistem kepercayaan mereka tidak terlepas dari konsepsi tentang 

alam, sesuatu yang ghaib.28 

2. Kebudayaan 

Pengertian Kebudayaan secara etimologi adalah seluruh kerangka, 

pemikiran, tindakan, dan hasil perbuatan manusia melalui pembelajaran.29 

Sebagaimana ditunjukkan oleh Koentrjraningrat, “kebudayaan” bersal dari 

bahasa Sangsekerta “budhayah”. Adalah bentuk jamak daru “budhi” yang berarti 

jiwa atau akal. Oleh karena itu,budaya dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

berhubungan dengan akal. Sedangkan “budaya” merupakan gabungan perbaikan 

dari pembangunan yang berarti kekuatan jiwa. Sehingga dikenal “budaya” yang 

bearti kekuatan dari hasil otak, sebagai daya cipta, dorongan dan rasa, dengan 

“budaya” yang berarti efek samping imajinasi, harapan dan rasa.30 

Bakker mengatakan, bahwa budaya adalah ciptaan, pengembangan, dan 

kesempurnaan nilai-nilai yang mencangkup segalah sesuatu di alam fisik, 

pribadai, dan sosial. Budaya tidak akan pernah mencapai batas akhir.31 

Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah sistem gagasan yang 

menyeluruh, yang mempunyai hasil tindakan yaitu sebuah karya dalam kehidupan 

bermasyarakat.32 kebudayaan yang berkembang, bergerak dan menuju titik 

tertentu, maka kebudayaan itu akan berkembang terus menerus. Kebudayaan 

adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia bagian dari masyarakat. 

Kebudayaan sangat dianggap sebagai warisan tradisi dari nenek moyang, karena 

                                                             

28Ahmad Sultra Rustam, Pola Komunikasi Orang Bugis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2018), h. 140. 

29Koenjraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), h. 202. 
30Koentjraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 201. 
31Munandar Soelaeman, Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2005), h. 25. 
32Koenjraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 144. 
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budaya dipandang sebagai metodologi atau sebagai tata cara aturan hidup 

manusia, seperti kepercayaan, nilai, dan perilaku. Kebudayaan juga dianggap 

sebagai tahap penyesuaian manusia dengan iklim umum dan menelaah contoh-

contoh dan unsur-unsur kebudayaan itu sendiri.33 

Budaya merupakan ciri khas manusia dalam bermasyarakat, 

kebudayaanlah yang menjadi objek  antara manusia dengan hewan. Dalam 

lingkup budaya itu sendiri. Manusia mengembangkan dunia individu dan publik 

mereka, sehubungan dengan kepuasaan manusiawi mereka.34 

Manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat karena 

kebudayaan merupakan hasil dari manusia itu sendiri. Setiap kegiatan atau 

tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil dari 

kebudayaan itu sendiri. Sementara itu, kegiatan yang bersifat alamiah (ciptaan 

implus), bukan merupakan hasil budaya. Tindakan berupa budaya yang 

dibiasakan dengan pembelajaran, seperti melalui proses internalisasi, sosialisasi, 

dan akulturasi. Oleh karena itu budaya bukanlah sesuatu yang terukur dan tidak 

kaku, namun budaya terus berubah seperti yang ditunjukkan oleh prakondisi 

sosial yang ada. Keterkaitan antara manusia dan budaya harus terlihat dari tempat 

manusia menuju cara hidupnya. Orang memiliki tiga posisi sosial, khusunya yaitu; 

1) Pendukung budaya 

2) Manipulator budaya 

3) Dan pencipta kebudayaan. 

Sebagai seseorang yang menjadi penganut budaya seseorang, ia hanya 

menjadi pelaku tradisi dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Di isisi 

                                                             

33Suardi Endraswara, Metode Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gadja Mada 
University Press, 2006), h. 1. 

34Rafael Raga Maran, Manusia Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2010), h. 22. 
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lain, seseorang pembawa budaya adalah orang luar atau anggota masyarakat 

setempat yang membawa kebudayaan asing atau baru kepada masyarakat 

setempat. Namun, tidak semua masyarakat lokal mau menerima budaya baru dari 

luar. Sedangkan manipulator budaya adalah anggota masyarakat yang melakukan 

kegiatan budaya atau mengatasnamakan budaya lokal, tetapi tidak sesuai dengan 

nilai luhur atau cita-cita yang seharusnya dijalankan.35 

Kebudayaan adalah hasil dari suatu gagasan serta tindakan manusia yang 

muncul dalam perjalanan waktu yang terus-menerus. Menurut Koentjaraningrat 

bahwa kebudayaan itu mempunya 3 wujud, yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai seperangkat gagasan, nilai, norma, dan  

sebagainya.  

Wujud pertama ialah wujud ideal dari budayaan. Sifatnya abstrak, tidak 

bisa disentuh, ada dalam pikiran manusia, dalam karya yang diciptakan oleh 

setiap masyarakat. Budaya ideal ini disebut adab atau kode etik atau adat istiadat. 

2. Wujud kebudayaan sebagai seperangkat tindakan perilaku stereotip 

seseorang dalam masyarakat. 

Wujud kebudayaan yang kedua ini disebut sistem sosial yang menyangkut 

tingkah laku atau tingkah laku yang terpola dari orang-orang itu sendiri. Sistem 

sosial terdiri dari pola-pola interaksi yang berlangsung dari waktu ke waktu. 

3. Wujud budaya sebagai benda yang diciptakan oleh manusia. 

Wujud yang ketiga ini disebut kebudyaan fisik, yang dapat dilihat, diraba, 

dan sebagainya. Wujudnya disajikan dalam bentuk benda. 

Menurut R.M Wiliam budaya memiliki tiga macam aturan yang 

terkandung dalam kebudayaan itu sendiri, secara spesifik sebagai berikut. 

                                                             

35Rusmin Tumanggor  dkk, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2010), h. 
20-21. 
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1. Komponenen tentang penilaian, misalnya apa yang hebat dan apa yang 

mengerikan, apa yang indah dan apa yang tidak, apa yang menarik dan apa 

yang tidak. 

2. Komponen yang berhubungan dengan perintah, misalnya bagaimana 

individu harus bertindak. 

3. Komponen yang berhubungan dengan keyakinan, misalnya upacara 

kelahiran.36 

Budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, kebudayaan 

memiliki unsur sebagai berikut: 

1. Budaya sebagai sistem agama dan praktik keagamaan yang terkait dengan 

cara pandang alam bekerja. Kepercayaan pada setiap orang membentuk 

pengalaman setiap orang tua atau masyarakat. 

2. Kebudayaan sebagai nilai abstrak dan luas, pada kenyataannya, standar, 

mengacu pada seuatu yang dianggap paling berharga oleh orang dan 

masyarakat. 

3. Budaya seabagai aturan atau norma dalam kehidupan seseorang, 

khususnya tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan orang. Setiap 

aturan selalu dikaitkan dengan sanksi. 

4. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan tenaga manusia. 

5. Simbol adalah sesuatu yang dapat mengekspresikan atau mengartikan 

sesuatu, beiasanya berupa benda fisik. 

6. Bahasa adalah gudangnya budaya sebagai sarana utama untuk menangkap, 

berkomunikasi, berdiskusi, mengubah dan mewariskan niali-nilai kepada 

generasi berikutnya. 

                                                             

36Idad Suhada, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 91. 
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7. Seni adalah artikulasi imajinatif yang juga dapat digunakan sebagai 

mekanisme korespondensi.37 

Setiap budaya memiliki nilai-nilai tertentu dimana sistem mengacu pada 

cara kehidupan sehari-hari dijalankannya, budaya ada dalam kemampuan setiap 

orang untuk yang mulai dari kapasitas intelektual, hingga khusus kemungkinan 

untuk meringkas informasi tentang realitas secara mental.38 Luasnya budaya 

bergeser secara signifikan, dan batasannya ditentukan oleh nilai-nilai masyarakat 

dan budaya itu sendiri. Manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan karena 

merupakan satu kesatuan yang sangat erat, karena kebudayaan merupakan ciptaan 

manusia. meskipun manusia mati, budaya mereka akan tetap hidup pada 

keturunannya.39 

Agama dan budaya saling mempengaruhi karena memiliki nilai dan citra 

yang sama. Agama merupakan citra yang mempresentasikan nilai ketundukan 

kepada Tuhan. Budaya mengandung  seperangkat nilai dan citra dengan tujuan 

agar manusia dapat hidup didalamnya. Agama sebenarnya sangat membutuhkan 

kerangka citra secara keseluruhan dengan kata lain agama membutuhkan budaya 

tetapi antara agama dan budaya penting untuk mengenali agama dan budaya. 

Agama adalah sesuatu yang terakhir, tersebar luas, abadi, dan tidak merasakan 

perubahan secara langsung, sedangkan budaya bersifat praktis, relatif, dan tidak 

kekal.40 

 

                                                             

37Rafael Raga Maran, Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 38. 

38Mudji Sutrisono, Ranah-Ranah Kebudayaan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), h. 
43. 

39Hari Purwanto, Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 50. 

40St. Maryam, R. Salahuddin, dkk, Aksara Bima Peradaban Lokal Yang Sempat Hilang 
(Mataram: Alam Tara Institute, 2013), h. 100. 
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B. Seputar Tentang Konsep Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat 

Mabbaca-baca atau assuro maca adalah membaca petisi bersama-sama 

dengan meyiapkan beberapa menu makanan dan selanjutnya menyiapkan dupa-

dupa. Permohonan atau doa dibacakan oleh orang-orang yang mengetahui bacaan 

dalam adat tersebut. Adat mabbaca-baca atau assuro maca merupakan kebiasaan 

bawaan masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Acara adat ini biasanya 

dilakukan dari tujuh hari hingga satu hari sebelum memasuki bulan surgawi 

ramadhan. Praktik ini masih terus dilakukan di antara jaringan pedesaan dan 

metropolikan. Sebelum menggelar ritual ini maka dipersiapkan terlebih dahulu 

aneka makanan dan diletakkan di kappara (nampan). Setelah aneka makanan di 

hidangkan maka orang yang memimpin doa akan membaca doanya. Semua 

kerabat atau pengunjung yang datang akan duduk dengan kaki terlipat di depan 

hidangan yang berbeda sambil mengikuti sang tokoh adat membaca berdoa.41 

Tradisi assuro maca adalah sebuah ritual pembacaan permohonan (doa) 

kepada Tuhan untuk orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Ritual 

ini dilaksanakan oleh setiap keluarga. Ritual assuro maca sebenarnya adalah suatu 

konsep yang sangat luas. Tradisi assuro maca ini ada beberapa macam, 

appanaung panganreang, jepe surah, syukuran, dan tolak bala. Pada dasarnaya 

assuro maca untuk orang yang telah meninggal disebut appanaung 

panngganreang. Sedangkan jepe sura‟ adalah membaca doa bulan bulan 

muharram pada tanggal 10 muharram. 

Menurut bapak Abdullah Daeng Ronggo di namakan assuro maca karena 

orang atau tuan rumah yang megadakan ritual tradisi ini tidak mengetahui bacaan-

bacaaanya, maka dikatakanlah assuro maca. Seadainya tuan rumah mengetahui 

bacaan-bacaanya maka tuan rumah langsung saja berdoa tanpa menyuruh 
                                                             

41Karmila, “Tradsis Mabaca-baca Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo”, 

Skripsi (Palopo: Fak. Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah IAIN Palopo, 2018), h. 42. 
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seseorang. misalnya saya punya hajat berupa acara syukuran dan saya mengetahui 

bacaan-bacaan dalam ritual tersebut maka saya sendiri yang langsung 

membacanya atau berdoa dalam ritual tersebut.42 

Ritual tradisi ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan berbagai 

persipan dilakukan dan membutuhkan beberapa biaya yang tidak sedikit. Apabila 

melakukan ritual assuro maca, maka akan memberikan kesejukan, ketenangan 

bagi hati.43 

Tradisi ini sangat kokoh berdiri di tengah masyarakat di Bontocaradde, 

sehingga jika ada orang yang mempunyai suatu hajat, rasa syukur, atau ada salah 

satu keluarga dari mereka yang telah meninggal pasti melakukan ritual assuro 

maca.44 

Menurut Ahmad Dg. Sewang  tardisi ini pada mulanya berasal dari 

kebiasaan para nenek buyut dan diwariskan kepada anak dan cucunya sehinggah 

menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi sebuah tradisi atau 

budaya. Namun, ritual assuro maca ini telah mengalami banyak perubahan. 

Akibat dari beberapa kegiatan upacara ritual assuro maca yang berangsur-angsur 

menghilang, sebagai bentuk perubahan pemahaman masyarakat terhadap 

informasi agama yang mulai meningkat.45 

Jelas dari gambaran di atas, dapat dipahami bahwa praktik adat assuro 

maca merupakan ide adat yang luas, yang dilakukan oleh individu-individu yang 

tertentu yang berada di Bontocaradde Kelurahan Tamallayang Kecamatan 

                                                             

42Abdullah Dg. Rongga (59 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Bontocaradde, 30 Juli 
2021. 

43Muktar Dg. Suang (53 tahun ) Ketua RT, Wawancara, Bontocaradde, 26 Juli 2021. 
44Baharuddin Dg.Laja ( 57 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Bontocaradde, 28 Juli 

2021. 
45Ahmad Dg. Sewang ( 50 Tahun) Masyarakat Setempat, Wawancara, Bontocaradde, 28 

Juli 2021. 
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Bontonompo Kabupeten Gowa. Yang bertujuan memohon agar Tuhan 

memberikan keselamatan,berkah, dan rasa kerukunan batin, serta memiliki pilihan 

untuk membawa rasa keterbukaan dan memberi mereka rasa lapang dan 

kesabaran. 

C. Aqidah Islam 

1. Pengertian Aqidah Islam 

Setiap muslim memiliki keyakinan yang kuat bahwa hanya ada satu 

Tuhan, dan Bahwa Muhammad adalah Nabinya. Dalam terminologi al-Qur‟an, 

imam disebut keyakinan, kebajikan atau pembenaran. Dokrtrin Islam merupakan 

perpuaduan dari kata aqidah dan Islam. Dalam al-Qur‟an aqidah disebut 

keyakinan, keyakinan atas pembenaran (tasdhiq).46 Secara etimologis, aqidah 

memiliki landasan kata „aqada-ya‟qidu,aqdan-„aqidata. Aqdan mengandung 

makna kesepakatan, ikatan, perjanjian dan keteguhan. Sekali dibentuk menjadi 

kata „aqidah menyiratkan keyakinan. Arti penting antara implikasi kata „aqdan 

dan „aqidah adalah bahwa keyakinan terikat kuat dalam hati yang mengikat dan 

berisi kesepakatan.47 

Keyakinan adalah sesuatu yang harus diyakini kebenarannya dengan hati, 

menenteramkan jiwa dan menjadikan keyakinan yang tidak tercampur dengan 

keraguan. Keyakinan ini mengajarkan manusia untuk meyakini adanya Tuhan 

yang maha Esa yang telah menciptakan alam semesta, yang akan selalu 

mengawasi dan memperhitungkan segala tindakan manusia di dunia, dengan 

keyakinan dalam hati bahwa Tuhan itu ada dan selalu mengawasi segala sesuatu 

yang dilakukan. Dengan tindakan tersebut, manusia akan lebih taat dalam 

                                                             

46Ali Abdul Halim Mahmud, Karaktersitik Umat Terbaik (Jakarta: Gema Insani Press. 
1996), h. 1. 

47Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 
Pengalaman Islam, 2004), h. 1. 
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menjalankan perintah Allah dan merasa bersalah jika berbuat sesuatu yang keliru 

dalam Islam.48 

Makna keseluruhan dari „aqidah yang digunakan oleh umat Islam adalah 

menganggap pilihan yang teguh adalah benar, hal itu dikenal sebagai aqidah yang 

benar, seperti keyakinan umat Islam tentang keesaan Allah swt. Namun dengan 

anggapan menyimpang, itulah yang disebut dengan aqidah palsu. Istilah „aqidah 

juga dugunakan untuk merujuk pada keyakinan dan pilihan tegas yang tidak dapat 

digoyahkan oleh pertanyaan.49 

Setiap orang memiliki sifat yang mempersepsikan realitas (Tuhan), 

kemampuan untuk mencari realitas, motivasi untuk berkonsentrasi pada realitas 

dan membutuhkan aturan pengungkapan untuk mengetahui apa yang valid dan 

apa yang tidak.mengenali, misalnya, setiap orang memiliki kodrat surgawi, 

dengan indera dan akal. Orang dapat menunjakkan kehadiran Tuhan, tetapi 

pengungkapanlah yang menunjukkan siapa Tuhan yang asli. Keyakinan setiap 

individu tidak boleh dikacaukan dengan pertanyaan sekecil apa pun. Setiap 

manusia harus beriman kepada Allah, itulah disebut aqidah. Aqidah harus 

memberikan ketenangan yang hakiki. Ini menyiratkan bahwa pengenalan 

seseorang mungkin mengklaim memiliki keyakinan pada sesuatu, tetapi itu tidak 

akan membawa ketenangan batin, karena ia perlu melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan keyakinanya. Jadi setiap kepercayaan dan keyakinan. Tidak 

boleh dikacaukan dengan keraguan. Jika keraguan hilang dalam diri manusia, 

maka itulah disebut aqidah murni.50 

Aqidah adalah nilai dan pedoman yang paling mendasar bagi manusia, 

sebagaimana nilai yang sebenarnya. Sangat jelas bahwa setiap orang akan 
                                                             

48Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Grafindo Perseda, 2003), h. 84. 
49Rosihin Anwar, Aqidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13. 
50Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, h. 2-3. 
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meneruskan untuk melindungi keyakinan mereka. Kepercayaan diri lebih besar 

dari semua yang dimiliki setiap orang. Ini adalah hal mampu dan dilihat oleh 

semua lapisan masyarakat, baik masyarakat primitif maupun masyarakat moderen. 

Sesuatu yang telah berubah menjadi keyakinan sangat menantang untuk 

ditinggalkan.51 

Banyak defenisi yang beragam yang dikemukakan oleh para ahli seputar 

tentang „Aqidah. Antara lain disebutkan: 

1) Menurut Abdul Azam bahwa “aqidah merupakan ikatan perjanjian dan 

buhul tali  yang sangat kuat yang terpatri (berurat akar) serta tertanam di 

lembuh hati yang paling dalam.” 

2) Menurut Syeihk Ali Tanthawi bahwa “Aqidah adalah sebuah kepercayaan 

dan keyakinan kepada Allah sebagai Rabban Wahidan (pemelihara 

tunggal),  Malikan Mukhtaaran Mustasharrifan (Raja dan penguasa yang 

tidak tertandingi), Ilaahan Mufradan (Tuhan yang esa) dengan jalan 

beribada dan meyakini segala sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi-Nya, 

Muhammad saw.” 

3) Hasan al Bana mengatakan bahwa “aqidah adalah beberapa perkara yang 

wajib di yakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, 

menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keragu-

raguan.” 

4) Dr. Abdur Rahman Hasan Hanbakah, mengatakan bahwa “meyakini 

keberadaan sesuatu yang apabila perasaan telah meraihnya, maka akan 

menggerakkan jiwa dan mengarahkan tingkah laku manusia kearah yang 

benar dan diridahi.” 

                                                             

51Tgk. Syihab, Akidah Ahlussunnah (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 1. 



27 
 

 

5) Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairy “Aqidah adalah sejumlah kebenaran 

yang dapat diterima secara umum (axioma) oleh manusia berdasarkan akal, 

wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta 

diyakini kesahihan dan kebenarannya secara pasti dan ditolak segala 

sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu”.
52 

Jadi Aqidah itu bukan berisi konsep sistem teologi semata, tetapi berisi 

segala macam persoalan yang berkaitan dengan kepercayaan. 

Sebuah aqidah yang murni merupakan asas utama bagi tegaknya agama 

dan merupakan syarat sah diterimanya suatu amal. Seperti yang dijelaskan dalam 

QS. al-Kahfi/18:110 

ى  مْ يُيْحٰٓ
ُ
ك
ُ
ثْل  بَشَرٌ م ِ

۠
نَا
َ
 اِنَّمَآ ا

ْ
انَ يَرْجُيْا لِقَاءَۤ قُل

َ
احِدٌۚ فَمَنْ ك هٌ وَّ

ٰ
مْ اِل

ُ
ىُك

ٰ
نَّمَآ اِل

َ
يَّ ا
َ
اِل

حَدًا 
َ
هٖٓ ا ِ
ا يُشْرِكْ ةِػِتَادَةِ رَة 

َ
ل ا صَالِحًا وَّ

ً
 غَمَل

ْ
يَػْمَل

ْ
هٖ فَل ِ

 ١١٠ࣖ رَة 

Terjemahnya: 

“Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia 
seperti kamu, yang telah menerimah wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan 
kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barangsiapa mengharap 
pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan 
dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah 
kepada Tuhannya.”

53 

Betapa luas kalimat-kalimat Allah. Ayat dalam surah al-Kahf ini, 

menjelaskan bahwa nabi Muhammad saw, diperintah oleh Allah bahwa untuk 

menyampaikan bahwa dia tidak mempunyai pengetahuan kecuali apa yang 

diwahyukan oleh Allah.  

Ayat ini yang menjadi penutup dalam surah al-Kahf. Ayat ini 

menyimpulkan pokok-pokok  ketauhidan dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ayat 

ini mengandung hakikat ketuhanan yaitu dengan firman-Nya: “sesungguhnya 

                                                             

52Audah Mannan, Akidah Islamiyah (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 8-9. 
53Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an Al-Bayan (Surabaya: Nurul Ilmu, 2002), h. 

304. 
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Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa” kenabian pada firman-Nya: “sesunggunya 

aku hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku.” Dan hari 

kemudian pada firman-Nya: “barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan 

Tuhannya.” Demikian surah ini ditutup dengan menjelaskan keluasan 

epistemologi Ilmu Tuhan dan wahyu-wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad saw.54 

Dan juga dalam QS. az-zumar/39: 65. 

كَ 
ُ
يَحْتَطَنَّ غَمَل

َ
جَ ل

ْ
شْركَ

َ
ىِٕنْ ا

َ
ذِيْنَ مِنْ قَتْلِكَۚ ل

َّ
ى ال

َ
يْكَ وَاِل

َ
وْحِيَ اِل

ُ
قَدْ ا

َ
وَل

سِرِيْنَ  خٰ
ْ
يْنَنَّ مِنَ ال

ُ
تَك
َ
 ٦٥وَل

Terjemahnya: 

“Dan sungguh, telah diwahyuhkan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang 
sebelummu, sungguh, jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan 
hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk termasuk oarang yang 
rugi.”

55 

Ayat ini menyatakan: Dan aku Tuhan yang Maha Esa bersumpah bahwa 

“sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang 

sebelummu.” Yaitu: “Aku bersumpah sungguh jika seandainya engkau telah 

mempersekutukan Allah, niscaya aku hapus dan sia-sialah amalmu yang saleh dan 

tentulah engkau akan termasuk kelompok orang-orang rugi”.  Ayat ini sebenarnya 

lebih menyindir kepada orang-orang yang menyekutukan Allah yang selama ini 

berisikeras menganut paham kesyirikan.56 

Aqidah Islam memiliki keshihihan pemikiran bahwa Allah swt adalah nal-

Khaliq (pencipta). Yang mengadakan yang tidak ada. Aqidah Islam memiliki 

pemikiran bahwa setiap mahkluk hidup yang ada di dunia ini, tidak lain hanya 

untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah swt.  Semua yang diciptakan oleh 

Tuhan dan semua yang pernah ada dalam kehidupan ini, sesudah selesai 
                                                             

54M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 143-144. 
55Departemen Agama RI, Yasmina AL-Qur‟an dan Terjemahan (Bandung: PT. Sygma 

Examedia Arkanleema, 2007), h. 465. 
56M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h. 260. 
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kehidupan akan kembali kepada Allah Swt. Dan akan diminta 

pertanggungjawabannya sepajang kehidupannya dialam dunia.57 

2. Pengertian Islam 

Dalam referensi kata bahasa Indonesia, Islam dicirikan sebagai agama 

yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad saw. Berdasarkan al-Qur‟an dan hadis. 

Kata Islam bersal dari bahasa arab. Dari kata “salam” yang berarti semoga 

beruntung atau berhasil. Dari kata inilah dibentuk kata “assalama” yang 

mengandung pengertian penyerahan diri, kepatuhan dan ketaatan. Kata 

“assalama” adalah subjek dari kata Islam yang mengandung setiap implikasi 

yang terkandung dalam kepentingan utamanya, karena individu yang “assalamu” 

atau masuk pada agama Islam maka akan dikenal seorang muslim.58 “Assalama” 

yang artinya menyerahkan diri serta patuh terhadap perintah atau masuk Islam . 

kata “assalam” terdapat dalam QS. Ali „Imran/3:20 

كِتٰبَ 
ْ
وْحُيا ال

ُ
ذِينَْ ا

َّ
ِل
 
 ل
ْ
ِ وَمَنِ احَّتَػَنِۗ وَقُل مْجُ وَجْهِيَ لِلّٰه

َ
سْل
َ
 ا
ْ
يْكَ فَقُل فَاِنْ حَاجُّۤ

نَ  ي ٖ م ِ
ُ
ا
ْ
ؼُۗ   وَال

ٰ
تَل
ْ
يْكَ ال

َ
يْا فَاِنَّمَا عَل

َّ
مُيْا فَقَدِ اوْخَدَوْاۚ  وَاِنْ حَيَل

َ
سْل
َ
مْخُمْۗ  فَاِنْ ا

َ
سْل
َ
ءَا

ػِتَادِ 
ْ
ُ ةَصِيْرٌٌۢ ةِال  ٢٠ࣖ وَاللّٰه

Terjemahnya: 

“Kemudian jika mereka membanta engkau (Muhammad) katakanlah, “aku 
berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang 
mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab 
dan kepada orang-orang yang buta huruf, Sudahkah kamu masuk Islam?” 
jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi 
jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan 
Allah maha melihat hamba-hamba-Nya”

59 

Kemudian Muhammad, jika mereka berdebat denganmu tentang kebesaran 

Islam, kemudian pada saat itu, jelaskanlah dengan argumen yang kuat untuk 
                                                             

57Nur Asyia Siregar, “Aqidah Islam Analisis Terhadap Keshohihan Pemikiran”, Jurnal 
Wahana Inovasi Vol. 9, no. 1 (2020): h. 104. 

58Didied Ahmad Supadie, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2011), h. 71. 

59Dapartemen Agama RI, Yasmina AL-Qur‟an dan Terjemahan, h. 52. 
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menjelaskannya. Namun jika mereka benar-benar menolak, maka pada saat itu 

katakanlah, “aku berserah diri kepada Allah dan tidak bertanggung jawab atas 

pengingkaran kalian, demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan 

katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, Yaitu Yahudi dan Nasrani 

dan kepada orang-orang yang buta hurf, yaitu orang-orang musyrik bangsa Arab 

yang tidak memiliki Kitab suci, “Sudahka kamu masuk Islam?”jika mereka masuk 

Islam dengan sebenar-benarnya, berarti mereka telah mendapat petunjuk jalan 

yang benar, yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat, tetapi jika mereka 

berpaling dari Islam, maka kewajibanmu, Muhammad, hanyalah menyampaikan. 

Dan Allah maha melihat seluruh amal perbuatan manusia. Siapa yang taat dan 

siapa yang membangkang.60 

Pengertian Islam menurut istilah, Agama Islam mempunyai batasan yang 

diberikan oleh ulama dan cendikiawan bermacam-macam defenisi dan sudut 

pandang masing-masing yang pada dasarnya saling melingkapi. Defenisi yang 

disampaikan ada yang bersifat sempit dan ada yang bersifat luas. Banyak beragam 

defenisi yang disampaikan antara lain: 

1) Menurut Syaikh Muhammad Syaltut, mantan Rektor Universitas Al-Azhar 

mengatakatan bahwa “Islam agama Allah yang diajaran-ajarannya diturunkan 

melalui Nabi Muhammad Saw dan menegaskan untuk menyampaikan agama 

tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk 

melakukannya.” 

2) M. Natsir berpendapat bahwa “agama Islam adalah kepercayaan, 

keyakinan dan mekanaisme hidup yang mengandung faktor-faktor percaya 

adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan manusia. Percaya kepada wahyu 

                                                             

60Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Ringkas Jilat 1 (Jakarta Timur: Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2016), h. 144. 



31 
 

 

yang diturunkan Tuhan kepada rasul-Nya. Percaya bahwa ada kehidupan 

setelah mati. Percaya bahwa keridhaan Tuhan sebagai tujuan hidup.” 

3) Endang  Saefiddin Anshari berpendapat bahwa Islam adalah suatu agama 

yang berupa wahyu yang diuturunkan oleh Allah kepada rasul-Nya untuk 

disampaikan serta disebarluaskan kepada umat manusia sepanjang masa. Islam 

merupakan sistem aqidah yang mengatur segala kehidupan manusia dari 

berbagai aspek.61 

Islam adalah agama yang disingkapkan oleh Allah swt. Melalui Nabi-Nya 

Muhammad saw. Islam tercatat dalam kitab suci al-Qur‟an dan as-Sunnah sebagai 

perintah, larangan dan pedoman. Perwujudan Islam terkandung dalam kata Islam 

yang bersal dari kata assalamu, yuslimu, Islaman, yang memiliki beberapa 

implikasi sebagai berikut: 

a. Penyerahan diri serta membuang penyakit fisik dan penyakit batinia 

b. Penyerahan diri atau totalitas dalam ketaatan dengan ikhlas 

menjalankan perinta Tuhan. 

c. Pergilah ke Salam, yaitu kedamaian, kerukunan, hubungan yang 

harmonis, keadaan tidak tergores atau ketidaksempurnaan.62 

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Tuhan yang di dialamnya bersi 

tentang aturan hidup dan ajaran tuhid. Allah telah berfirman bahwa Islam adalah 

agama yang membawa berkah bagi yang beriman dan yang beriman akan 

mendapat pahala di akhirat, sedangkan yang tidak beriman akan mendapat siksa. 

Allah swt telah memberikan semua orang kesenangan dan kesempurnaan 

agamanya, yaitu Islam yang diberkahi. Al-Qur‟an telah menjelaskan bahwa semua 

agama, kecuali Islam, yang diturunkan oleh Tuhan kepada para Nabi dan Rasul 

                                                             

61Zaky Mubarok Latif dkk, Akidah Islam (Yogjakarta: UII Pres, 2014), h. 58. 
62Abdul Karim, Islam Nusantara (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2007), h. 26. 
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sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw, beragam, tetapi esensi dari semua ajaran 

yang diturunkan oleh Tuhan adalah menyuruhkan pengabdian kepada Tuhan.63 

Rukun dalam Islam merupakan dasar dan keyakinan ajaran Islam secara 

keseluruhan. Rukun pertama Dua Kalimat Syahadat merupakan hal teoritis yang 

sangat praktis dalam kasus Islam, mengakui Allah swt sebagai satu-satunya 

Tuhan, mengakui Nabi Muhammad saw sebagai Rasul merupakan syarat 

masuknya ke dalam Islam. Rukun kedua adalah shalat yang merupakan hal pokok 

dalam segala urusan ibadah, dari ibadah shalat ini didalamnya terkandung dzikir, 

doa dan membaca al-Qur‟an yang disyariatkan oleh Allah swt kepada umat Islam. 

Rukun Islam ketiga adalah membayar zakat sebagai landasan teoritis praktis oleh 

umat Islam dalam hal harta, dengan zakat ini umat Islam dinilai telah menjalankan 

syariat atau nasehat untuk menafkahkan hartanya dijalan Allah swt. Berpuasa 

pada bulan Ramadhan adalah rukun keempat, dan hal ini utama dan terpenting 

dalam Islam, karena pengendalian diri dari nafsu untuk rajin beribadah kepada 

Allah. Rukun kelima atau yang terakhir adalah haji bagi orang yang mampu, haji 

bagi yang mampu, merupakan landasan praktis dari sisi umat Islam yang ingin 

menafkahkan tenaga dan hartanya di jalan Allah swt dengan Ikhlas, dan ziarah ini 

disebut jihad jiwa dan jihad harta.64 

D. Syukur Menurut Islam 

1. Pengertian Syukur 

Dari etimologinya kata syukur itu sendiri telah dimasukkan menjadi 

bagian dari kosakata bahasa Indonesia yang bersal dari bahasa Arab. Dari bahasa 

asalnya syukur ditulis dengan syukur شكر  yang merupakan bentuk masdar yang 

                                                             

63Misbahuddin Jamal, “Konsep al-Islam Dalam al-Qur‟an”, Jurnal al-Ulum Vol. 11. No. 
2 (2011): h. 287. 

64Said Hawwa, al-Islam (Depok: Gema Islami, 2017), h. 4. 
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berasal dari kata  ٌ شكز شكزشكىرا و شكزا   kata ini terampil dari madah (  ر ك ش ) 

artinya berterima kasih atau ucapan/pernyataan terimah kasih.65 

Sedangkan kata syukur dalam referensi kamus besar Bahasa Indoensia 

atau KBBI menjelaskan bahwa dua kata syukur: (1). Terima kasih Tuhan. (2). 

Untungnya (ekspresi lega, kebahagiaan dan sebagainya).66 

Dalam hal pembukaan dalam kitab al-Mufradaat fi Gharib al-Qur‟an oleh 

al-Rahhib al-Ishfahani, menjelaskan bahwa menurut sebagian ulama kata syukur 

adalah musytaq dari kata syakara yang berarti pembukaan. Jadi kata syukur 

merupakan lawan kata kufara yang artinya menutup, salah satu maknanya adalah 

melupakan nikmat dan menutupinya.67 Sebagaimana penjelasan Allh swt dalam 

QS. Ibrahim/14:7. 

مْ 
ُ
زِيْدَنَّك

َ
ا
َ
رْحُمْ ل

َ
ىِٕنْ شَك

َ
مْ ل
ُ
نَ رَةُّك ذَّ

َ
شَدِيْدٌ وَاِذْ حَا

َ
فَرْحُمْ اِنَّ عَذَابِيْ ل

َ
ىِٕنْ ك

َ
 ٧وَل

Terjemahnya:  

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, susungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari (nikmat-ku), maka pastilah azabku sangat berat.”

68 

Ayat ini dalam tafsiran al-Misbah merupakan pernyataan langsung dari 

Allah swt, sebagai salah satu anugerahnya, ia merupakan anugerah karena 

mengetahui hakikat yang dijelaskan ayat ini menimbulkan optimesme dan 

mendorong untuk giat beramal guna memperoleh nikmat lebih banyak lagi. 

Secara tegas menyatakan bahwa jika bersyukur maka pasti nikmat Allah swt akan 

ditambahnya, tetapi ketika berbicara tentang kufur nikmat, tidak ada penegasan 

                                                             

65Malik Madany, “Syukur Dalam Perspektif al-Qur‟an”, Jurnal Az Zarqa Vol. 7 no. 1 
(2015): h. 3. 

66Pius Abdillah dan Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Arkola 
Surabaya, 2003), h. 592. 

67Desri Ari Enghariono, Syukur Dalam Perspektif al-Qur‟an, Jurnal El-Qanuniy Vol. 5 
no. 2, 2019, hal. 2. 

68Departemen Agama RI, Yasmina al-Qur‟an dan Terjemahan, hal. 256. 
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bahwa pasti siskanya akan jatuh. Penegasan bahwa siska Allah pedih ini 

merupakan penggalan ayat terakhir yang dapat dipahami sekedar sebagai 

ancaman. Disisi lain tidak menutup kemungkinan keterhindaran dari siksa 

duniawi bagi yang mengkufuri nikmat Allah, bahkan boleh jadi nikmat tersebut 

ditambahnya dalam rangka mengulur kedurhakaan.69 

Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat antara lain menggunakannya 

pada tempatnya dan sesuai dengan yang dikehendakinya dengan baik, ini berarti 

setiap nikmat yang dianugerahkan Allah, menuntut perenungan, untuk apa ia di 

anugerahkannya lalu menggunakan nikmat tersebut sesuai denagn tujuan 

penganugerahannya.70 

Oleh Ibnu Kayyum Al-Jauzia dalam bukunya al-Madarij al-Salikin, 

dijelaskan bahwa syukur adalah menunjukkan nikmat Allah melalui lisan dengan 

memujinya dan mengakui, melalui hati dengan beriman dan mencintai, serta 

melalui anggota badan dengan ketaatan. Syukur adalah menyadarkan diri untuk 

selalu mencari dan mendapatkan keridhaan, cinta dan kasih sayang Allah swt 

melalui rasa syukur kepada-Nya.71 

2. Perintah Syukur Dalam al-Qur‟an 

Banyak ayat dalam al-Qur‟an memerintahkan umat Islam untuk selalu 

bersyukur kepada Allah. Konsep syukur merupakan bagian dari ajaran Islama al-

Qur‟an menyediakan sejumlah besar ayat dalam 31 surahnya yang berbicara 

tentang rasa syukur. Allah memerintahkan kita untuk mengingat-Nya dengan 

nikmat luar biasa yang diberikan kepada kita. Imam al-Ghazali menegaskan 

                                                             

69M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2022),  h. 23. 

70M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, h. 24. 
71Desri Ari Enghariono, Syukur Dalam Perspektif al-Qur‟an, Jurnal El-Qanuniy Vol. 5 

no. 2, 2019, hal. 3. 
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bahwa perintah mengucap syukur seiring dengan perintah untuk mengingat Allah 

yang menunjukkan betapa pentingnnya syukur.72 

Pertama dalam QS. al-Baqarah/2:152. 

فُرُوْنِ 
ْ
ا حَك

َ
يْ وَل رُوْا لِ

ُ
مْ وَاشْك

ُ
ركْ
ُ
ذكْ
َ
يْٓ ا رُوْنِ

ُ
 ١٥٢ࣖ فَاذكْ

Terjemahnya: 

Maka ingatlah kepada-Ku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah 
kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.73 

Ayat ini dalam tafsiran al-Misbah menjelaskan perintah untuk mengingat 

Allah baik secara lisan, pikiran hati dan anggota badan. Menggunakan lisan 

menyucikan dan memuji-Ku, pikiran dan hati melalui perhatian terhadap tanda-

tanda kebesan-Ku, dan anggota badan dengan jalan melaksanakan perintah-

perintah-Ku. Jika itu semua dilakukan niscaya aku ingat pula kepada kamu, 

sehingga aku bersamamu saat suka maupunduka. Dan ayat ini pun menjelaskan 

perintah syukur baik dengan hati, lisan, dan perbuatan. Jika semua itu pula 

dilakukan, niscaya-Ku tambah nikmat-nikmat ku dan jangan kamu mengingkari 

nikmat-Ku agar siksa-Ku tidak menimpamu.74 

Dari tafsiran di atas jelas bahwa Allah swt menjelaskan bahwa ketika 

seseorang mengingat Allah maka Allah akan mengikat pula kepada yang 

mengingat-Nya. Dan Allah memerintahkan agar selalu bersyukur dan menaati-

Nya dalam segala hal yang di lakukan di dunia ini, jangan pernah melupakan 

Allah, selalulah bersama Allah dalam semua urusan. 

 

 

                                                             

72Muh Andri, “Tradisi Mattere Pangaji Desa Manyamba Kecamatan Tammerodo 

Sendana Kabupaten Majene (Tinjauan Teologi)”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat 
UIN Alauddin Makassar, 2021), hal.33. 

73Departemen Agama RI, Yasmina al-Qur‟an dan Terjemahan, hal.23. 
74. M. Quraish, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, h. 306-301. 
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Kedua dalam Q.S al-Anfal/8:26 Allah swt berfirman sebagai berikut: 

 
ٌ
نْخُمْ قَلِيْل

َ
ا اِذْ ا رُوْٓ

ُ
مُ وَاذكْ

ُ
فَك خَخَطَّ نْ يَّ

َ
افُيْنَ ا خَ

َ
رْضِ ت

َ
ا
ْ
سْخَضْػَفُيْنَ فِى ال مُّ

رُوْنَ 
ُ
مْ ةشَْك

ُ
ك
َّ
ػَل
َ
تٰجِ ل ِ

ي  نَ الطَّ مْ م ِ
ُ
مْ ةِنَصْرِهٖ وَرَزَقَك

ُ
يَّدَك

َ
مْ وَا

ُ
وٰىك

ٰ
اسُ فَا  ٢٦النَّ

Terjemahnya: 

Dan ingatlah ketika kamu (para Muhajirin) masih (berjumlah) sedikit, lagi 
tertindas di bumi (Mekah), dan kamu takut orang-orang (Mekah) akan 
menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan 
dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan beri-Nya kamu 
rezeki yang baik agar kamu bersyukur.75 

 Ketiga dalam QS An-Naml/27:40 Allah swt berfirman sebagai berikut: 

ا  مَّ
َ
يْكَ طَرْفُكَۗ فَل

َ
نْ يَّرْحَدَّ اِل

َ
 ا
َ
حِيْكَ ةِهٖ قَتْل

ٰ
 ا
۠
نَا
َ
كِتٰبِ ا

ْ
نَ ال مٌ م ِ

ْ
ذِيْ غِنْدَهٗ عِل

َّ
 ال

َ
قَال

 
ُ
شْك

َ
يْٓ ءَا يَنِ

ُ
ۗ لِيَتْل يْ ِ

 وٰذَا مِنْ فَضْلِ رَب 
َ
ا غِنْدَهٗ قَال هُ مُسْخَقِرًّ

ٰ
ۗ وَمَنْ رَا فُرُ

ْ
ك
َ
مْ ا

َ
رُ ا

رِيْمٌ 
َ
يْ ؽَنِيٌّ ك ِ

فَرَ فَاِنَّ رَب 
َ
رُ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ك

ُ
رَ فَاِنَّمَا يشَْك

َ
 ٤٠شَك

Terjemahnya: 

Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, “Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. “Maka ketika dia 
(Sulaiman) melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, 
“Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur 
atau mengingkari (Nikmat-Nya). Barang siapa bersyukur, maka 
sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri. Dan barang 
siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya, Mahamulia”

76 

 Keagungan karunia yang Allah swt berikan kepada hambanya adalah ujian 

dimana ujian itu adalah bentuk kebaikan untuknya. Untuk itu sebagai umat Islam 

kita wajib mensyukuri nikmat Allah swt kepada kita dengan meningkatkan 

ketakwaan dan berusaha mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah yang kita 

lakukan. 
  

                                                             

75Departemen Agama RI, Yasmina al-Qur‟an dan Terjemahan, hal.180. 
76 Departemen Agama RI, Yasmina al-Qur‟an dan Terjemahan, h. 380. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodotologi  penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang 

benar untuk mencapai sesuatu; dan logos” berarti pengetahuan. Jadi metedologi 

adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal budi secara 

cermat untuk mencapai tujuan peneliti. 

Sedangkan “penelitian” adalah suatu tindakan untuk melihat, mencatat, 

mencari tahu dan menganalisis untuk menyusun suatu laporan.77 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Ulasan ini bermaksud untuk mengetahui proses pelaksanaan praktik tradisi 

assuro maca, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi assuro 

maca, untuk mengetahui pandangan para tokoh agama di daerah Bontacaradde 

Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa berhubungan 

dengan adat kebiasaan assuro maca yang merupakan ritual yang dimiliki setiap 

aktivitas tertentu. Peneliti menggunakan penelitian lapangan. Eksplorasi ini 

menjelaskan subjektif. Eksplorasi subjektif adalah penelitihan yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan suatu kekhasan ekologis. 

Eksplorasi ini dilakukan di Bontocaradde Kelurahan Tamallayang 

Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. 

B. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan teologis, khususnya memahami kemajuan agama dalam 

struktur informasi surgawi yang bergantung pada al-Qur‟an. 

2. Pendekatan Filosofis, ialah memahami suatu kekhasan yang ketat secara 

mendasar dan sengaja untuk mencapai suatu kenyataan. 

 
                                                             

77Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Perpustakaan: Bumi 
Aksara, 2018), h. 1. 
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C. Sumber Data 

Dalam tinjauan ini ada dua sumber data yang akan digunakan, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Sumber data primer adalah data yang diterima atau dikumpulkan oleh 

analis secara langsung. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data 

baru dengan sifat mutakhir. Untuk mendapatkan data primer, analis harus 

mengumpulkan secara langsung. Prosedur yang dapat dugunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, 

wawancara, percakapan atau diskusi terfokus, dan penyebaran angket.78 

Dalam ulasan ini, informasi kuncinya adalah masyarakat, tokoh adat dan 

tokoh agama. 

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti dari berbagai sumber yang ada untuk menguatkan data primer. 

Data sekunder digunakan antara lain dengan mempelajari kepustakaan 

dengan mengutip berbagai konsep, yang terdiri dari jumlah besar literatur, 

baik dari buku, jurnal, surat kabar, atau karya tulis lainnya, atau 

menggunakan dokumen tertulis.79 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian ini, karena motivasi 

utama di balik penelitian ini adalah untuk mendapat informasi atau memperoleh 

data. Penelitian Ini mengunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan 

data, yaitu sebagai berikut. 

 

 

                                                             

78Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 
Publishing, 2015), h. 67-68. 

79Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 28. 
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1) Pengamatan (Observasi) 

Observasi yaitu penelitian secara langsung yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara mengamati objek yang akan diteliti. Hal ini dimaksud agar peneliti 

memperoleh data informasi yang aktual dan faktual.80 Dalam penelitian ini, 

peneliti terjun langsung mengamati secara langsung fenomena yang terjadi terkait 

dengan tradisi assuro maca. 

2) Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah prosedur pemilihan informasi langsung kepada 

informan dengan mengadakan pertanyaan untuk menggali lebih jauh dan mencatat 

jawaban  informan yang terdiri dari berbagai masyarakat di daerah tersebut .81 

Dalam penelitian ini, peneliti tentunya bertemu langsung kepada narasumber 

utama untuk memberikan perntanyaan secara terstruktur berkaitan dengan tradisi 

assuro maca. 

3) Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dengan merekam 

informasi yang ada, mengambil gambar atau merekam dengan media ponsel atau 

kamera yang dilengkapi oleh peneliti.82 Dengan kata lain, peneliti 

mendokumentasikan hasil observasi terhadap tradisi assuro maca dan hasil 

wawancara kepada narasumber, dalam bentuk gambar digital dan rekaman audio 

dengan menggunakan media ponsel. 

 

 
                                                             

80Albi Anggito dan  Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV Jejak, 
2018), h.109. 

81S. Nasution, Metode Research, Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.133. 
82Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka 

Ilmu, 2020), h. 149. 
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4) Studi Pustaka 

Metode ini digunakan saat pengumpulan data melalui buku atau literatur 

lainnya yang berhubungan pembahasan peneliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Peneliti adalah perangkat yang digunakan dalam penelitian 

ilmiah. Dalam instrumen penelitian, analis harus memiliki bekal sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan untuk mewawancarai orang dan menganalisis kondisi 

yang akan di teliti. Instrumen dan perangkat penelitian berperan penting dalam 

keberhasilan atau kegagalan suatu penelitian. Adapun peralatan yang akan 

digunakan sebagai berikut: 

1. Kamera, pemotretan foto dan fungsi perekaman video. 

2. Pedomanan wawancara, ialah peneliti membuat beberapa pertanyaan yang 

akan diajukan di setiap informan. 

3. Buku dan alat tulis, untuk mencatat semua data yang didapat dari setiap 

informan. 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah para analis mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

pembahasan, maka peneliti menganalisa data tersebut secara kualitatif. Analisis 

data yang digunakan peneliti dirangkum sebagai berikut: 

1) Reduksi data merupakan tahap utama, lebih spesifik informasi yang 

diperoleh dengan menyimpulkan, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang signifikan dan mencari subjek. Data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. 

2) Penyajian data (display data), yaitu penyajian dan sistematis kesimpulan. 

Peneliti dengan hati-hati menganalisis informasi yang dikumpulkan dari 
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para informan yang diwawancari dan kemudian membandingkan informasi 

yang dikumpulkan daru satu informan ke informan lain. 

3) Penarikan kesimpuln atau verifikasi data merupakan tahap terakhir. 

Validasi data adalah inferensi berdasarkan temuan peneliti, inferensi dan 

validasi dilakukan secara terus menerus selama proses eksplorasi.83 

 

                                                             

83Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung Alfabeta, 2010), h. 226. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Kelurahan Tamallayang adalah Ibu kota Kecamatan Bontonompo yang 

berjarak sekitar 18, 5 Km ke arah selatan dari Ibu Kota Kabupaten Gowa atau 

ditempuh dengan perjalanan darat lebih 50 menit dari Kota Makassar. Kelurahan 

Tamallayang merupakan bagian dari Kecamatan Bontonompo hal tersebut 

dikarenakan Tamallayang memiliki akses yang lebih maju dibandingkan dengan 

Desa/Kelurahan lainnya mulai dari prasarana dan bangunan yang menjadi sentral 

Kecamatan Bontonompo. Kelurahan Tamallayang terbagi 4 lingkungan yakni 

Lingkungan Tamallaeng, Rappokaleleng, Gangga, dan Borongtala. 

2. Struktur Penduduk 

Kemajuan, khususnya di wilayah Kelurahan Tamallayang, dalam kualitas 

yang luas, masyarakat adalah penghibur dan fokus kemajuan sebagaimana orang-

orang yang ikut serta dalam akibat kemajuan. Pengembangan portabilitasnya 
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harus dikontrol. Untuk menambah wawasan tentang perspektif segmen di 

Kelurahan Tamallayang. 

3. Jumlah RT dan RW Setiap Lingkungan 

Jumlah RT dan RW pada setiap lingkungan di Kelurahan Tamallayang 

yaitu lingkungan Tamallaeng terdapat 3 RT dan 6 RW, Rappokaleleng ada 3 RT 

dan 8 RW, Gangga terdapat 3 RT dan 6 RW, serta Borongtala memiliki 2 RT dan 

4 RW, sehingga secara keseluruhan jumlah RT sebanyak 11 dan RW sebanyak 24 

di Kelurahan Tamallayang. 

Tabel 1.1 Jumlah RT dan RW setiap lingkungan 

Lingkungan 

Jumlah 

RT RW 

Tamallaeng 3 6 

Rappokaleleng 3 8 

Gangga 3 6 

Borongtala 2 4 

Jumlah 11 24 

Sumber: Kelurahan Tamallayang 

4. Jumlah penduduk di Kelurahan Tamallayang 

Jumlah penduduk di Kelurahan Tamallayang merupakan jumlah yang 

banyak untuk skala Kelurahan. Penduduk dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki 

dan perempuan. Untuk lebih jelasnya jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel. 1.2 Jumlah Penduduk secara skala Kelurahan 

 

 

 

Penduduk 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

2.397 Jiwa 2.485 Jiwa 

 

4.882 Jiwa 

Sumber Data: Kelurahan Tamallayang 

5. Jumlah penduduk setiap Lingkungan berdasarkan mata pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat kelurahan Tamallayang terdiri dari atas 

beberapa jenis profesi yaitu PNS, pegawai swasta, ABRI, guru, petani, tukang 

kayu, tuka pembuatan batu bata, tukang besi, dan tukang emas. Pada Kelurahan 

Tamallayang sebagaian besar perprofesi sebagai petani atau bisa dikatakan bahwa 

mayoritas masyarakatnya petani. Dan pegawai swasta termasuk urutan kedua 

terbesar setelah petani kemudian tukang batu bata sebagai urutan ketiga. Serta 

profesi lainnya masih sangat minim. Jumlahnya dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Setiap Lingkungan Berdasrkan Mata Pencaharian 

 

 

Lingkungan 

Mata Pencaharian 

P 

N 

S 

Peg. 

Swasta 

A 

B 

R 

I 

G 

u 

r 

u 

Petani Tkg. 

Kayu 

Tkg. 

Batu 

bata 

Tkg. 

Besi 

Tkg. 

Emas 

Tamallaeng 6 30 1 9 52 1 12 - 1 

Rappokaleleng - 54 - - 80 2 - - - 
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Sumber Data: Kelurahan Tamallayang 

6. Sarana Kelurahan Tamallayang 

Sarana adalah fasilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan suatau daerah di suatu tempat. Sarana yang terdapat pada 

kelurahan Tamallayang menjadi penunjang utama dalam aktivitas.  

Adapun beberapa jenis sarana yang terdapat di kelurahan Tamallayang 

yaitu sebagai berikut: 

Tebel. 1.4 Jumlah sarana 

Sumber Data: Kelurahan Tamallayang  

 

Gangga - 23 12 6 134 1 20 2 - 

Borongtala 10 2 2 5 86 - 20 - 2 

Jumlah 16 122 15 20 352 4 52 2 3 

Nama Bangunan Jumlah 

Masjid 9 

Rumah 1.656 

Kantor 6 

Gudang 1 

Sekolah 6 

Puskesmas 1 

BKIA 1 

Klinik 1 

Posyandu 5 

Pasar 1 
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B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat 

Bontocaradde 

Kebudayan tidak dapat dipisahkan dari sejarah, sejarah dan kebudayaan 

adalah satu dan sama. Sejarahlah yang mengungkap aspek kehidupan di masa 

lalu, dan ke masa sekarang, dalam struktur dan implikasi yang di ubah secara fisik 

dan filosofis. Tradisi ritual Assuro Maca adalah salah satu bentuk kebudayaan 

yang sudah lama ada,  sejak zaman kerjaan gowa masuk Islam dan  tetap di jaga 

oleh masyarakat Bontocaradee. Tradisi Assuro Maca merupakan ritual pengiriman 

doa  terhadap orang yang telah meninggal maupun yang masih hidup, dan bentuk 

rasa syukur. Ritual ini juga merupakan bentuk sosial karena dengan ritual ini 

individu antara individu bisa menjalin silahturahami. Ritual assuro maca telah 

mencatat nilai dan menyampaikan implikasi yang berbeda. Adat istiadat masih 

sepenuhnya diawasi dan dijaga, serta dipercaya oleh mayoritas suku 

Bontocaradde.84 

Upacara-upacara ritual keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang 

berpegang teguh kepada adat Istiadat realisasinya sangat tampak. Bagi orang-

orang yang percaya pada kebenaran yang ketat sangat sensitif terhadap kegiatan, 

kegiatan yang ketat, terutama dengan mengganggap gerakan itu sebagai upacara. 

Orang yang percaya pada kebenaran yang ketat sangat peka terhadap kegiatan dan 

kegiatan yang ketat, terutama jika tindakan itu sebagai fungsi. Sosialisasi yang 

dikenal oleh masyarakat sekitar, khususnya individu-individu yang sebenarnya 

memegang teguh adat adalah fungsinya. Upacara ritual tersebut berfungsi sebagai 

salah satu metode untuk memperkuat standar dan kualitas cara hidup itu sendiri. 

Dengan asumsi seseorang dari daerah menyelesaikan acara upacara, maka pada 

saat itu, itu berarti bahwa orang tersebut juga memperkuat permintaan dan secara 

                                                             

84Muktar Dg. Suang (53 tahun ) Ketua RT, Wawancara, Bontocardde, 26 Juli 2021. 
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bersamaan memperingatkan orang-orang lokal tentang standar materi. Setiap 

individu yang mengikuti fungsi ritual assuro maca akan mendapatkan 

pengkhidmatan serta makna yang terkandung pada simbol dalam ritual assuro 

maca. Kerangka simbol itu adalah penegasan parasaan ketat yang muncul 

memalui pemikiran. Para pelaku yang menghadiri acara ritual assuro maca akan 

mengalami sosialisasi yang sangat berguna dalam kehidupannya.85 

Ritual assuro maca memiliki makna tersendiri yang sangat penting. 

Upacara ini memiliki nilai dan membawa implikasi tersendiri. Ritual ini masih 

diawasi dan sangat diperhatikan oleh setiap individu, ritual ini sangat dipercaya 

sehingga orang-orang sangat bersemangat menyelamatkan ritual ini dan 

mempercayai warisan pendahulu.  

Tradis assuro maca yang tetap dilaksanakan dengan berbagai persiapan 

dan peralatan yang disiapkan sebagai berikut: 

1. Peralatan makanan seperti: piring makan, sendok, dan gelas. 

2. Satu ekor Kambing (bagi tradisi Assuro Maca Appanaung 

Pangngangreang, dan yang melakukannya). Sebagai makna simbolik 

bahwa hakikat dari kambing ini akan mengantar kebaikan pada orang yang 

meninggal dunia. Kambing yang disembelih adalah sebagai bagian dari 

pelaksanaan ritual yang dimaksudkan agar nyawa kambing sembelihan 

mampu menambah pahala yang diniatkan bagi orang yang telah meninggal, 

karena kambing yang telah disembelih tersebut akan dimakan oleh 

keluarga, tamu atau tetangga yang hadir pada acara tradisi tersebut. 

3. Ayam kampung (sebagai makna simbolik bahwa setiap proses tradisi akan 

berjalan lancar sesuai dengan karakter ayam yang linca bergerak) 

                                                             

85Baharuddin Dg. Laja (57 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Bonotocaradde, 28 
Juli 2021. 
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4. Songkolo (nasi ketang), kue  lapisi  dan onde-onde. Sedangakan dodoro, 

baje‟ khusus pada acara ritual assuro maca jepe‟ sura‟. songkolo sebagai 

makna simbolik persatuan. Mereka meyakini makna persatuan dalam 

songkolo. Makna simbolik dari onde-onde melambangkan kehidupan yang 

manis karena rasanya dan menggulung bencana yang akan datang karena 

bentuknya yang bulat. Makna simbolik dari kue lapisi sebagai bentuk 

ikhtiar, agar rejeki yang di dapat pemilik acara akan berlapis-lapis jika 

mereka sudah berdoa dan berusaha. 

5. Dupa jika ada. Makna simbolik dupa sebagai penyampai rasa kedamaian 

bagi tuan rumah atas kahuraman dupa. 

6. Lilin.86  Makna simbolik lilin adanya penerangan atau yang membawa 

cahaya. 

Menurut Abdullah Daeng Rongga jika berbicara soal perlengkapan dan 

makan dalam ritual assuro maca, itu termasuk tradisi atau pelengkap dalam ritual 

tersebut, kalau bahasa makassarnya di namakan pangngadakkang artinya lebih 

beradab jika dalam ritual ini di sediakan makanan. Sebenarnya tidak ada kriteria 

makanan tertentu yang harus dipersiapkan. Karena inti dari pada ritual ini adalah 

doa yang bisa berhubungan langusung kepada Tuhan sang pemilik alam ini. 

persolan penyembelihan hewan kambing bagi orang yang meninggal dunai, itu di 

karenakan orang yang telah meninggal dunia belum di aqiqah, maka 

dilaksanakanlah dalam ritual tersebut, penyembelihan hewan kambing dengan 

tujuan mengaqiqah yang telah meninggal dunia.  Hanya saja sebagian  masyarakat 

masih ada yang keliru tentang penyembelihan hewan kambing, karena mereka 

berkeyakinan bahwa hewan tersebut untuk kendaraan oarang yang meninggal 

                                                             

86Supri Dg. Kapang (48 tahun ),Tokoh Masyarakat, Wawancara, Bontocaradde,  30 Juli 
202. 
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menuju surga. Bagi saya itu kekeliruan yang besar jika beranggapan bahwa hewan 

tersebut adalah kendaraan ke surga.87 

Setelah semua peralatan dan perlengkapan sudah selasai disediakan, Pada 

hari yang dilaksanakan ritual tradisi tersebut, perintis adat (Tokoh adat) dipanggil 

menuju rumah yang akan melaksanakan assuro maca. Setelah sampai dirumah 

tersebut dan setelah semua keluarga, kerabat, tetangga yang di undang telah 

datang dan duduk, maka sang perintis (tokoh adat) akan memulai bacaan ritualnya 

atau mengirimkan doa-dao sesuai kebutuhan dan keinginan tuan rumah atau 

pengguna petisi.88 

Menurut Abdul Aziz Daeng Naba selaku orang yang mengetahui bacaan-

bacaan dalam ritual assuro maca mengatakan bahwa doa yang di baca dalam 

ritual tersebut ialah: 

1. Membaca al-Qur‟an surah al-fatihah 1kali kemudian 

2. Membaca shalawat, dilanjutkan 

3. Bacaan al-Qur‟an surah al-Ikhlas 3 kali 

4. Bacaan al-Qur‟an surah al-Falaq 3 kali 

5. Bacaan al-Qur‟an surah an-Naas 3 kali 

6. Bacaan al-Qur‟an surah  al Baqarah ayat 1-5 1 kali 

7. Kemudiaan membaca doa keselamatan dan pengampunan (Khusus ritual 

assuro maca appanaung pangganreang), membaca doa keselamatan, tolak 

bala ( khusus bagi yang mempunyai hajat), dan memabaca doa muharram 

(bagi melalukan ritual assuro maca jepe‟ sura‟). 

8. Kemudian ditutup dengan membaca al-Qur‟an surah al-Fatihah 1 kali.89 
                                                             

87Abdullah Dg.Rongga (59 tahun), Masyarakat, wawancara, Bontocaradde, 30 Juli 2021. 
88Ahmad Dg. Sewang (50 Tahun), Masyarakat Setempat, Wawancara, Bontocaradde, 28 

Juli 2021. 
89Abdul Azis Dg. Naba (50 tahun), Selaku Pembaca Doa Dalam Ritual, wawancara, 

Bontocaradde, 30 juli 2021. 
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Menurut Supri Daeng Kapang pada intinya doa yang tidak di awali dengan 

surah Al-Fatihah dan bacaan sholawat tidak akan diterima. Karena pada 

hakikatnya kunci doa ada di bacaan surah Al-Fatihah dan shalawat. Biar dibaca 

bagaiamanpun itu doa, tidak akan sampai. Jadi kunci doa adalah surah Al-Fatihah 

dan shalawat. Dan utama yang paling harus di perhatikan adalah niat melakukan 

ritual ini harus jelas. Setelah semua prosesi pembacaan dao dalam ritual, maka 

perintis adat (tokoh adat) atau orang yang mengetahui doa-doa dalam ritual, akan 

mepersilahkan setiap orang yang hadir di tempat itu untuk langsung menyantap 

makanan.90 

Seorang masyarakat yang bernama Daeng Ratu mengatakatan bahwa 

pelaksanaan ritual ini adalah untuk melestarikan kebudayaan kita sebagai to 

Mangkasara (orang makassar) dari para leluhur, mempengaruhi kesucian hati 

keluarga dan kesungguhan menjaga sebuah janji, serta merelakan materi demi 

terlaksananya ritul tersebut. Ia berharap orang-orang yang menjalankan ritual 

assuro maca bisa menjadi orang-orang yang memiliki sifat kedermawanan dan 

jauh dari sifat kikir, karena orang yang mengadakan ritual ini. menyedekahkan 

sebagian hartanya untuk memberi makan yang sempat hadir dalam acara ritual 

tersebut.91 

Pelaksanaan ritual tradisi assuro maca juga membangun keakraban 

individu dengan pentingnya mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi iniduvidu, 

karena menurut mereka, jumlah individu yang pergi ke acara ritual assuro maca 

menentukan tingkat kebaikan dan keburukan dari kebiasaan tersebut. Seseorang 

yang memegang tradisi assuro maca. Jika orang yang meghadiri acara ritual itu 

sedikit maka memungkinkan, bahwa orang yang mengadakan ritual ini prilakunya 

                                                             

90Supri Dg. Kapang (48 tahun),Tokoh Masyarakat, wawancara, Bontocaradde, 30 juli 
2021. 

91Sahruni Dg. Ratu (49 tahun), Masyarakat, Wawancara, Bontocaradde, 31 Juli 2021. 
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yang kurang baik terhadap sesama. Meskipun demikian, dengan asumsi banyak 

orang pergi ke acara tersebut, dapat dibayangkan bahwa orang yang mengadakan 

kebiasaan ini adalah orang yang baik.92 

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Assuro Maca 

Dalam kehidupan budaya maupun kehidupan beragama, semua itu 

bersumber dari kemampuan naluri manusia itu sendiri, ia dan berkembang pada 

saat yang sama dalam setiap proses kehidupan nyata manusia di alam dunia ini, 

dan sekaligus merupakan sistem sosial budaya dan peradaban masyarakat.  

Beragam pendapat di masyarakat mengenai tradisi ritual Assuro Maca di 

Kelurahan Tamallayang. Berikut adalah beberapa pendapat atau pandangan 

masyarakat mengenai tradisi ritual assuro maca: 

1. Abdul Hasan Daeng Bella 

Menurut bapak Abdul Hasan Daeng Bella selaku masyarakat 

Bontocaradde. Tradisi assuro maca itu merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh 

masyarakat. Tetapi menurut tanggapan saya atau pendapat saya tradisi assuro 

maca adalah suatu tradisi yang dilarang oleh agama, bahkan tradisi ini jelas-jelas 

keluar dari praktek Islam itu sendiri. Kita lihat sendiri bagaimana proses 

pelaksaanya, banyak sekali yang keluar dari Islam, mulai dari niat yang 

melakukan ritual ini, bahkan sampai-sampai pada pelaksanaannya. Dimana pada 

pelaksaan tersebut selalu ada dupa-dupa. Sedangkan dupa-dupa itu ajaran agama 

lain, bukan dari Islam.93 

2. Darmawan Daeng Ngeppe 

Menurut Darwaman Daeng Ngeppe tradisi ini harus dilestarikan bahkan 

harus diwariskan kepada anak-cucu kita. Karena tradisi ini adalah salah satu 

                                                             

92Asma Dg.Ngiji (55 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Bontocaradde, 3 Agustus 2021. 
93Abdul Hasan Dg. Bella (53 tahun), Masyarakat, wawancara, Kelurahan Tamallayang, 4 

Agustus 2021. 
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bentuk rasa syukur, atau secara bahasa Islamnya adalah bentuk doa kepada sang 

pencipta. Dimana dalam ritual ini secara hakikat kita berhubungan langsung 

kepada alam ghaib. Menurutnya pula bahwa tradisi assuro maca tidak ada 

penyimpangan didalam Islam sama sekali. Kerena dalam Islam sendiri Tuhan 

menyuruh manusia senantiasa berdoa kepada-Nya. Darmawan Daeng Ngeppe 

berpesan bahwa tradisi ini harus dijaga sebaik-baik mungkin, karena tradisi inilah 

yang mempersatukan individu dengan individu lainnya. Tradisi ini pula 

memperkuat Ukhuwatul Islamiya atau memperkuat tali persaudaraan.94 

3. Anwar Daeng Siala 

Menurutnya tradisi assuro maca hal yang tidak diperbolehkan dalam 

Islam. Saya tidak pernah menemukan dalil secara rinci bahkan jelas dalam qur‟an 

dan hadis. Menurunya pula tradisi assuro maca adalah tradisi orang-orang bodoh. 

Kenapa saya katakan seperti itu, karena hanya orang yang tidak tahu berdoa yang 

melaksanakan ritul itu. kalau dilihat lebih jelas dalam tradisi  assuro maca banyak 

sekali kemusryikan didalamnya. Mengenai pula Assuro maca jepe‟ Sura‟ 

sebenarya masyarakat kita banyak yang keliru atau salah pemahaman mengenai 

pada tanggal 9 atau 10 Muhaaram. Pada  tanggal 9 atau 10 Muharram di 

sunnahkan berpuasa. Anehnya sekarang ini masyarakat kita mengadakan atau 

melaksanakan ritual assuro maca (jepe‟ sura‟) dan mereka makan-makan. Hal 

itulah yang tidak diperbolehkan dalam agama.95 

4. Hasmir Daeng Liwan 

Menurutnya tradisi assuro maca ini salah satu bentuk sedekah kepada 

orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika salah satu masyarakat megadakan ritual ini 

maka secara tidak langsung mereka bersedekah kepada orang-orang di sekitarnya. 

                                                             

94Darwamawan Dg. Ngeppe (48 tahun), Masyarakat, wawancara, Kelurahan 
Tamallayang, 30 Juli 2021. 

95Anwar Dg. Siala ( 45 tahun), Masyarakat, wawancara, Bontocaradde, 4 Agustus 2021. 
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Ritual ini sangat bagus dilestarikan karena dengan tradisi ini bisa memperkuat tali 

persatuan.96 

5. Atija Daeng Ngagi 

Menurutnya terkait pelaksanaa ritual assuro maca itu adalah praktik yang 

berarti baik dan memiliki suatu nilai, sehinnga sangat penting untuk 

melakukannya terutama dengan niat penuh untuk mengungkapkan rasa syukur 

kepada Allah swt. Ada beberapa upacara adat yang dilakukan dalam masyarakat 

untuk bersyukur kepada Tuhan, dan yang dilakukan di tradisi assuro maca tidak 

lebih dari bentuk auntusiasme untuk mengungkapkan rasa syukur atas keberkahan 

dan manfaat kesehatan yang telah diberikan.97 

6. Hasna daeng sunggu 

Hasna Deang Sunggu mengatakan bahwa assuro maca sudah dijadikan 

tradisi oleh masyarakat Bontocaradde. walaupun ada beberapa masyarakat yang 

tidak melakukannya bahkan sampai ada yang megatakan itu hal yang dilarang 

oleh agama. Meski demikian, banyak yang benar-benar melakukan atau 

melakukannya, karena masih banyak para tokoh masyarakat yang mengetahui 

esensi sebenarnya dari adat assuro maca. Saya benar-benar melakukan tradisi ini 

bahkan saya wariskan kepada anak-anak saya yang sudah menikah.98 

7. Muktar Daeng Suang 

Muktar Daeng Suang selaku kepala RT mengatakan bahwa assuro maca 

adalah kebiasaan yang pada hakikatnya ialah permohonan kepada Allah swt. Dan 

bacaan yang diberikan tidak bermasalah dengan hukum Islam itu sendiri. Tujuan 

assuro maca sebenarnya bentuk rasa syukur kepada Allah kerena diberikan reski 

                                                             

96Hasmir Dg. Liwang (38 tahun),  Masyarakat, wawancara, Bontocaradde, 6 Agustus 
2021. 

97Atija Dg. Ngagi (57 tahun), Masyarakat, wawancara, Bontocaradde, 5 Agustus 2021. 
98Hasna Dg. Sunggu (60 tahun), masyarakat, wawancra, Bontocaradde, 7 Agustus 2021. 
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serta kesehatan. Sehingga ritual assuro maca dapat dilakukan dan dibenarkan oleh 

agama. Assuro maca sudah dari dulu ada dan harus dilestarikan.99 

8. Askar Daeng Gading (Imam Lingkungan Tamallaeng) 

Pada dasarnya assuro maca itu adalah mendoakan atau berdoa.  Persoalan 

assuro maca dalam  masyarakat kita sudah ada pergeseran artinya assuro maca 

pada saat ini dalam masyarakat kita sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ritual assuro 

maca, jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, anda dapat melakukan  ritual 

tersebut, dan menurut saya apa yang dilakukan oleh setiap masyarakat kita tidak 

melampaui hukum Islam.100 

Berdasarkan penjelasan mengenai reaksi masyarakat lokal di 

Bontocaradde Kelurahan Tamallayang Kabupaten Gowa. Yang ditemui oleh 

peneliti di atas menggambarkan sikap dan sifat berbagai warga atau masyarakat 

Bontocaradde yang berbeda terhadap tradisi assuro maca. Mulai dari kalangan 

yang setuju dan ada pula yang tidak setuju bahkan menghalangi. Bagaimanapun, 

meskipun warga Bontocaradde memiliki pandangan yang berbeda tentang tradisi 

tersebut, mereka saling menghargai pandangan serta pendapat satu sama lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat terlihat bahwa tradisi assuro maca 

pada kelompok masyarakat Bontocaradde masih tetap dipertahankan dikalangan 

warganya. Dari berbagai sudut pandang masyarakat yang masih menjalankan 

tradisi ini, dapat disimpulkan bahwa praktik ritual assuro maca adalah kebiasaan 

yang harus disimpan diuraikan sebagai tempat untuk mengasosiasikan sentimen 

dan menyempaikan petisi atau permohanan. Sementara itu, dari penilaian yang 

berbeda dari orang-orang yang menghalangi tradisi assuro maca, dapat 

                                                             

99Muktar Dg. Suang (53 Tahun), Ketua RT, wawancara, Bontocaradde, 30 Juli 2021. 
100Askar Dg. Gading (47 tahun) Imam Lingkugan Tamallaeng, wawancara, 

Bontocaradde, 8 Agustus 2021. 
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disimpulkan bahwa assuro maca tidak perlu dilakukan karena dapat memicu 

kemusyrikan. 

D. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Assuro Maca 

Islam masuk ke Indonesia sejak zaman Khulafaur Rasyidin tepatnya pada 

masa khalifatul Utsaman bin Affan. Islam menyebar di Indonesia melalui dua 

jalur pokok, yaitu jalur selatan dengan pemikiran imam Syafi‟i dan jalur utara 

dengan pemikiran imam Hanafi. Islam disebarkan, khususnya di pulai jawa sejak 

abat ke-13 oleh Wali Songo. Para santri Wali Songo inilah yang melahirkan 

ulama-ulama besar di wilayah Nusantara secara turun temurun.101 

Setiap agama memiliki makna yang luas yang memiliki perspektif utama, 

khusunya bagian kepercayaan dan keyakinan, terutama iman pada sesuatu yang 

suci, atau tidak mencolok. Dalam Islam, pandangan utama ini dirinci sejauh 

aqidah atau keyakinan sehingga memuat hal-hal yang harus diterima oleh setiap 

individu yang memegang teguh Islam. 

Ada berbagai tradisi dan budaya di Indonesia, dan salah satu ekspresinya 

adalah adat dan budaya. Adat dan budaya adalah harta sosial yang bernilai positif 

dalam masyarakat tradisional. Dengan kata lain, adat dan budaya ini terus 

menerus berhubungan dengan masyarakat saat ini, bukan dengan monopoli 

masyarakat masa lalu. Tradisi telah digunakan tidak hanya sebagai perekat antara 

individu dengan individu lain, tetapi juga sebagai alat komunikasi sosial.102 

Islam datang dan menetapkan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Allah 

yang dapat membantu orang melawan apa yang sulit untuk dicapai, adalah tabu 

bagi orang untuk meminta bantuan kepada selain Allah swt. Allah memerintahkan 

                                                             

101Nur Sayyid Santoso, Sejarah Teologi Islam Dan Akar Pemikiran (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2014), h. 191. 

102Said Agil Husain al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Ciputra Press, 
2005), h. 102. 
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manusia untuk memenuhi semua aspirasi mereka untuk menunjukkan doa mereka 

kepada satu-satunya Tuhan. Setiap orang memiliki upaya bebas atas kehendak dan 

keinginan untuk menemukan jalan menuju kebahagiaan dalam tindakan sesuai 

dengan arah pikiran alaminya.103 

Islam sebagai agama monoteis yang mengajarkan untuk menyembah 

Tuhan yang Esa. Tauhid ditempatkan diposisi paling tinggi bahkan dijadikan pilar 

dakwah Islamiya. Karena yang menjadi tiang pokok dalam Islam adalah Tauhid, 

mengesakan Tuhan. 104 

Mengenai tradisi assuro maca  beragam pandangan serta argumen dari 

para tokoh agama sebagai berikut: 

1. Herman Daeng Bantang 

Ustadz Herman Daeng Bantang, salah satu tokoh agama yang berpaham  

ajaran muhammadiyah. secara umum menganggap tradisi assuro maca dalilnya 

sangat lemah. Dan lebih baik jika kita meninggalkan dalil-dalil lemah untuk 

berhati-hati. Menurutnya tradisi assuro maca yang berkaitan dengan fungsi 

kematian, misalnya berkaitan dengan tujuh hari kematian, atau empat puluh hari 

atau seratus hari. Seperti yang dilakukan oleh agama Hindu-Budha, belum lagi 

membutuhkan biaya yang besar. Maka menurut apa yang saya pahami dari 

beberapa literatur dan dari refeperensi dari para tokoh ulama muhammadiyah. 

Bahwa tidak memperbolehkan melakukan tradisi ritual assuro maca walaupun 

dalam bentuk apapun. Tradisi assuro maca sesungguhnya tradisi yang merupakan 

tradisi yang tidak ada sumbernya dalam al-qur‟an dan hadis. Dikalangan para 

pendukung dan pergerakan Islam seperti Muhammadiyah, sepakat memandang 

                                                             

103Bahaking Rasma, Sejarah Pendidikan Islam: Pertumbuhan dan Perkembangan Masa 
Awal (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 24. 

104Faiuzi, Fenomena Teologis Pada Masyarakat Moderen  (Jakarta: Kencana, 2016), h. 
13. 
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tradisi assuro maca atau acara kematian dan lain-lain yang berhubungan dengan 

tradisi ini adalah hukumnya bid‟ah yang harus ditinggalkan karena tidak ada 

tuntunannya dari Rasulullah saw. Makanan yang dihidangkan dalam ritual assuro 

maca dalam pandangan Muhammadiyah itu sendiri  tidak boleh dimakan.105 

Dengan dalil yang tercantum di dalam QS. Al-Baqarah/2:173 

ۚ  فَمَنِ  ِ  ةِهٖ لِؾَيْرِ اللّٰه
َّ
وِل

ُ
نْزِيرِْ وَمَآ ا خِ

ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَل مَيْخَثَ وَالدَّ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
مَ عَل  اِنَّمَا حَرَّ

حِيْمٌ  َ ؽَفُيْرٌ رَّ يْهِۗ  اِنَّ اللّٰه
َ
آ اِثْمَ عَل

َ
ا عَادٍ فَل

َ
ل  ١٧٣اضْطُرَّ غَيْرَ ةَاغٍ وَّ

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging 
babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain 
Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena 
menginginkannya dan tidak (Pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sungguh Allah Maha pengampun, Maha Penyayang.”106 

Jika melihat kenyataan dikalangan masyarakat  maka akan dijumpai bahwa 

makanan yang dihidangkan pada ritual assuro maca pada umumnya adalah 

makanan-makanan pokok sehari-hari dan bukan termasuk makanan haram. 

Sehingga secara zat hukum makanan halal untuk di komsumsi. Akan tetapi yang 

mengharamkan dimakan dalam ritual tersebut adalah hukum asal halalnya 

berubah menjadi haram di karenakan niat atau maksud lain dari orang yang 

megadakan ritual tersebut. 107 

2. Abdul Kadir Daeng Rani 

Abdul Kadir Daeng Rani adalah tokoh agama yang berpaham ajaran 

Wahda Islamiyah mengatakan bahwa tradisi assuro maca yang mayoritas dianut 

oleh sebagian orang Islam yang berada di Bontocaradde, sebenarnya sangat jauh 

dari nilai-nilai murni dan shahih dari al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah saw. 

                                                             

105Herman Dg.Bantang (46 Tahun) Kader Muhammadiyah, wawancara, Bontocaradde, 
12 Agustus 2021. 

106Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an Al-Bayan, h. 26. 
107Herman Dg. Bantang (46 Tahun), Tokoh Agama, wawancara, Bontocaradde, 12 

Agustus 2021. 
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Berbicara mengenai tradisi assuro maca yang menjadi kebiasaan di masyarakat 

jika ditinjau dari dalil-dalil agama itu sendiri. Sangatlah keluar dari ajaran Islam. 

Kerana mereka mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka. Sebagaimana dalam 

QS. Al-Baqarah/2:170. 

 
َ
وَل
َ
ةَاءَۤنَاۗ  ا

ٰ
يْهِ ا

َ
فَيْنَا عَل

ْ
ل
َ
تِعُ مَآ ا  نَتَّ

ْ
يْا ةَل

ُ
ُ قَال  اللّٰه

َ
نْزَل

َ
ىُمُ احَّتِػُيْا مَآ ا

َ
 ل
َ
يْ وَاِذَا قِيْل

ا يَ 
َ
ةَاؤُۤوُمْ ل

ٰ
انَ ا

َ
ا يَىْخَدُوْنَ ك

َ
ل ا وَّ ٔـً يْنَ شَيْ

ُ
 ١٧٠ػْقِل

Terjemahnya:  

“Dan apabilah dikatakan kepada mereka, “ikutlah apa yang telah 
diturunkan Allah”, mereka menjawab  (tidak) kami mengikuti apa yang 
kami dapati kepada nenek moyang kami (melakukannya) “padahal, nenenk 
moyang mereka itu tidak mengetahui apapun , dan tidak mendapat 
petunjuk.”

108 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia lebih taat pada ajaran atau 

perintah nenek moyangnya daripada hukum yang diturunkan oleh Allah swt.  

Masyarakat di Bontocaradde ini keyakinannya sudah keluar dari ajaran Islam 

karena mereka menganggap tradisi assuro maca ini sangat menjajikan 

keselamatan. Ketenangan hidup, serta penolak musibah. 109 

Menurut bapak Amir salah satu keder Wahda Islamiyah mengatakan 

bahwa tradisi assuro maca ini sangat menyelahi ajaran Islam.  Islam agama 

universal serta mengatur sendi-sendi kehidupan manusia.  Islam sudah jelas, tidak 

ada lagi penambahan-penambahan Ibadah lainnya. Di masyarakat kita tradisi 

assuro maca sangat kental dan itu harus di hilangkan atau di hapuskan karena itu 

salah satu perbuatn bid‟ah yang tidak ada tuntunannya dari rasulullah saw.110 

 

 

                                                             

108Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an al-Bayyan, h.26. 
109Abdul Kadir daeng Rani ( 53 Tahun), Tokoh Agama, wawancara, Bontocaradde, 16 

Agustus 2021. 
110Amir (49 tahun), Tokoh Agama, wawancara. Bontocaradde, 16 Agustus 2021. 
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3. Amran Daeng Situru 

Ustadz Amran Daeng Situru selaku tokoh agama yang berpaham Nahdatul 

Ulama memberikan sebuah tanggapan bahwa di Bontocaradde, hampir semua 

masyarakatnya mengadakan ritual assuro maca dan sudah menjadi kebiasaan di 

masyarakat. Melakukan tradisi assuro maca tidaklah menjadi suatau masalah. 

Dikatakan bukan sebagai masalah karena tradisi ini secara garis besar adalah 

ungkapan syukur kepada Allah, yang dalam pelaksanaannya hanya membaca 

kalimat-kalimat yang baik seperti ayat al-Qur‟an dan Shalawat kepada Rasulullah. 

Di dalam tradisi assuro maca terdapat nilai ibadah yakni membaca ayat-ayat al-

Qur‟an membaca kalimat Thoyyibah, membaca zikir serta berdoa kepada Allah. 

Dan di dalam ritual assuro maca masyarakat akan berkumpul sehingga 

mengandung unsur sosial yakni terjalin ukhuwah dengan baik. 111 

Selain mengambil pendapat dari beberapa tokoh agama, penulis juga 

mengambil beberapa pendapat dari golongan pemuda Bontocaradde terhadap 

tradisi assuro maca. Salah satunya datang dari Rahmat Qodri, sebagai salah 

seorang pemuda yang aktif dalam remaja mesjid di daerah Bontocaradde, beliau 

berpendapat bahwasanya tradisi assuro maca ini bukanlah suatu hal yang negatif 

karena sarat akan nilai-nilai agama. Misalnya saja seperti dalam prosesnya, 

terdapat nilai-nilai agama, karena yang dibacakan adalah ayat-ayat al-Qur‟an dan 

puji-pujian kepada Nabi. Bukan tanpa alasan tradisi assuro maca ini tetap lestari 

dalam masyarakat. Tradisi ini tetap lestari sebab dianggap baik oleh masyarakat. 

Lebih lanjut, beliau menganalogikan tradisi ini dengan tradisi Arab sebelum 

datangnya Islam. Dimana Islam kala itu tidak merubah secara penuh tatanan 

budaya dan tradisi masyarakat Arab, melainkan memperbaikinya. Sama halnya 

dengan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan yang telah kompleks akan 
                                                             

111Amran Dg. Situru (50 tahun), Tokoh Agama, wawancara, Bontacaradde, 18 Agustus 
2021. 
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kepercayaan, budaya, serta tradisi sebelum datangnya Islam. Namun ketika Islam 

masuk ke tanah Sulawesi Selatan, para penyebar Islam tidak menghilangkan 

budaya dan tradisi yang telah ada secara total, melainkan hanya mengganti atau 

menambah tradisi tersebut dengan unsur-unsur yang ada kaitannya dengan Islam. 

Jika melihat secara spesifik ke tradisi assuro maca, maka bisa dikatakan 

bahwasanya tradisi ini sebelum masuknya Islam di tanah Sulawesi pada prosesnya 

yang dibacakan adalah mantra-mantra nenek moyang, namun setelah Islam 

menyebar dan berkembang di tanah Sulawesi, proses dari tradisi assuro maca 

inipun berubah menjadi lebih Islami karena pada prosesnya yang dibaca adalah 

ayat-ayat al-Qur‟an serta puji-pujian kepada Nabi.112 

Assuro maca berasal dari bahasa makassar. Kata assuro dalam bahasa 

makassar berarti menyuruh, sedangkan kata maca berarti membaca. Oleh karena 

itu, assuro maca dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk menyuruh orang 

lain membacakan doa keselamatan, ucapan syukur, dan doa pengampunan bagi 

yang telah meninggal. Dikarenakan oleh kesadaran seseorang akan kurang 

mendalamnya ilmu agama dan ketaatan yang juga masih kurang. Biasanya orang 

yang wajib membaca doa dalam ritual assuro maca adalah mereka yang memiliki 

informasi ketat, ilmu agama yang mendalam, antusia menjalankan syariat, dan 

dianggap memiliki hubungan sosial yang baik dengan daerah setempat. 

Menurut analisis penulis, dari apa yang dikemukakan oleh ust. Amran 

Daeng Situru, maka tradisi assuro maca ini adalah mubah dan tidak menyalahi 

aqidah Islam, karena menurut ust. Amran Daeng Situru dan beberara informan 

yang lain yang penulis wawancarai, tradisi assuro maca ini secara garis besar 

hanyalah ungkapan syukur kepada Allah swt. Dengan membaca dan 

                                                             

112Rahmat Qodri (23 tahun), Tokoh Pemuda, wawancara, Bontacaradde, 21 Februari 
2022. 
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mengagungkan ayat-ayat al-Qur‟an dan salawat kepada Nabi saw. Hal tersebut 

sejalan dengan Q.S. Ibrahim/14:7. 

شَدِيْدٌ 
َ
فَرْحُمْ اِنَّ عَذَابِيْ ل

َ
ىِٕنْ ك

َ
مْ وَل

ُ
زِيْدَنَّك

َ
ا
َ
رْحُمْ ل

َ
ىِٕنْ شَك

َ
مْ ل
ُ
نَ رَةُّك ذَّ

َ
 ٧وَاِذْ حَا

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar 
sangat keras.” 

Disisi lain, dari hasil wawancara penulis terhadap terhadap tokoh 

Muhammadiyah dan Wahda Islamiyah, yakni Herman Daeng Bantang selaku 

tokoh agama yang berpaham Muhamadiyah di Bontocaradde dan Abdul Kadir 

Daeng Rani selaku tokoh Agama yang berpaham Wahda Islamiyah.  Keduanya 

menolak tradisi assuro maca dengan landasannya masing-masing. Herman Daeng 

Bantang menolak tradisi ini karena tidak memiliki landasan dalil yang kuat dan 

dapat mengarahkan kepada kesyrikan. Sedangkan Abdul Kadir Daeng Rani 

menolak tradisi ini karena tidak sesuai dengan sifat-sifat murni yang subtansial 

dari syariat Islam itu sendiri. Menurut beliau, mereka yang melakukan tradisi ini 

mengikuti kebiasaan nenek moyang dan bukan mengikuti dalil-dalil agama itu 

sendiri. Seperti yang termaktub dalam QS. Baqarah/2:170. 

ىُمُ 
َ
 ل
َ
يْ  وَاِذَا قِيْل

َ
وَل
َ
ةَاءَۤنَاۗ  ا

ٰ
يْهِ ا

َ
فَيْنَا عَل

ْ
ل
َ
تِعُ مَآ ا  نَتَّ

ْ
يْا ةَل

ُ
ُ قَال  اللّٰه

َ
نْزَل

َ
احَّتِػُيْا مَآ ا

ا يَىْخَدُوْنَ 
َ
ل ا وَّ ٔـً يْنَ شَيْ

ُ
ا يَػْقِل

َ
ةَاؤُۤوُمْ ل

ٰ
انَ ا

َ
 ١٧٠ك

Terjemahnya: 

Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang 
kami dapati pada nenek moyang kami.”Apakah (mereka akan mengikuti 
juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan 
tidak mendapat petunjuk? 

Mengenai beberapa pendapat yang diungkapkan oleh beberapa informan di 

atas, menurut penulis, terlepas dari perbedaan pendapat mereka, semuanya tidak 

dapat disalahkan karena setiap orang pasti mempunyai sudut pandang tersendiri 
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dan tentunya memiliki rujukan yang kuat. Pihak yang mengatakan setuju tentunya 

mereka benar-benar merasakan sesuatu hal seperti hati menjadi tenang ketika 

mereka melaksanakan tradisi assuro maca. Sedangkan pihak yang tidak setuju 

dikarenakan menurut mereka tradisi assuro maca jelas keluar dari ajaran Islam. 

Maka menurut analisis peneliti, tradisi assuro maca di masyarakat Bontocardde 

Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Merupakan 

kebiasaan yang turun temurun mengandung nilai syukur kepada Tuhan yang 

Maha Esa. Tidak mengandung unsur kemitraan dengan Tuhan yang Maha Esa. 

Atau bertentangan dengan hukum Islam .Tradisi assuro maca memiliki mematuhi 

prinsip dasar agama dimana tidak terdapat unsur kesyirikan didalamnya. 

Perlu diketahui bahwasanya terjadi pergeseran yang cukup signifikan 

dalam tradisi assuro maca ini. Pergeseran ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti semakin menguatnya nilai-nilai Islam dalam diri masyarakat 

Bontocaradde. Selain itu, di Bontocaradde telah berkembang pesat beberapa 

organisasi masyarakat yang bersifat keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul 

Ulama (NU), serta Wahdah Islamiah. Pergeseran yang paling nampak terletak 

pada proses pelaksanaan dari tradisi assuro maca. Berikut penulis uraikan dalam 

bentuk tabel: 

 

No. Dulu Sekarang 

1. Menggunakan pupa 
Mayoritas masyarakat tidak lagi 

menggunakan dupa 

2. Yang dibaca adalah mantra 
Yang dibaca adalah ayat al-Qur‟an dan 

pujian kepada Nabi 

Intinya, kembali kepada niat dari pelaku tradisi assuro maca tersebut. Jika 

niat dari tradisi ini diperuntukkan kepada arwah atau nenenk moyang maupun hal 
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lain yang melenceng dari ajaran Islam, maka tentu tradisi ini dilarang atau tidak 

diperbolehkan. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al-Kahfi/18:110. 

 بَشَ 
۠
نَا
َ
 اِنَّمَآ ا

ْ
انَ يَرْجُيْا لِقَاۤءَ قُل

َ
احِدٌۚ فَمَنْ ك هٌ وَّ

ٰ
مْ اِل

ُ
ىُك

ٰ
نَّمَآ اِل

َ
يَّ ا
َ
ى اِل مْ يُيْحٰٓ

ُ
ك
ُ
ثْل رٌ م ِ

حَدًا 
َ
هٖٓ ا ِ
ا يُشْرِكْ ةِػِتَادَةِ رَة 

َ
ل ا صَالِحًا وَّ

ً
 غَمَل

ْ
يَػْمَل

ْ
هٖ فَل ِ

 ١١٠ࣖ رَة 
Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang 
manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu 
adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Siapa yang mengharapkan pertemuan 
dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan 
apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. 

Tetapi jika tradisi assuro maca ini adalah ungkapan rasa syukur, tentunya 

diperbolehkan. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Ibrahim/14:7. 

فَرْحُمْ اِنَّ عَذَابِ 
َ
ىِٕنْ ك

َ
مْ وَل

ُ
زِيْدَنَّك

َ
ا
َ
رْحُمْ ل

َ
ىِٕنْ شَك

َ
مْ ل
ُ
نَ رَةُّك ذَّ

َ
شَدِيْدٌ وَاِذْ حَا

َ
 ٧يْ ل

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar 
sangat keras.” 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mengangkat dan mengklarifikasi beberapa isu atau pendapat 

tentang ritual adat assuro maca pada di daerah Bontocaradde Kelurahan 

Tamallayang, Kecamatan Bontontonompo, Kabupaten Gowa. Kemudian peneliti 

akan memberikan beberapa poin yang di anggap penting untuk judul “Tradisi 

Assuro Maca Dalam Masyarakat Bontocaradde” Kelurahan Tamalayyang, 

Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa .Yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam proses tradisi assuro maca yaitu menyiapkan peralatan makanan, 

seperti piring makanan, sendok, dan gelas. Kemudian menyiapkan makanan 

seperti nasi, songkolo, ayam kampung, kue onde-onde. Serta makanan lainnya 

yang diperlukan. Setelah semua sudah selesai disediakan, maka dilakukanlah 

ritual oleh sang perintis atau para pengguna petisi. Perintis adat atau 

perorongan yang mengetahui bacaan-bacaan dalam ritual, dipanggil menuju 

rumah yang akan melaksanakan tradisi assuro maca untuk membacakan petisi 

(doa). 

2. Adapun pandangan masyarakat yang melakukan tradisi assuro maca 

memahami bahwa assuro maca merupakan suatu pembacaan petisi (doa) 

kepada Allah swt. Dalam bentuk rasa syukur, untuk memohon keselamatan, 

memohon keberkahan, dan memohon ampunkan orang-orang yang telah 

meninggal. Tradisi assuro maca merupakan ritual yang baik, tradisi ini 

merupakan salah satu jenis sedekah secara implist dan memperkuat ukhwah 

Islamiya. Dan adapun pandangan masyarakat yang tidak melakukan tradisi 

tersebut memahami bahwa tradisi tersebut dilarang oleh agama dan jelas 

segala praktiknya keluar dari ajaran Islam itu sendiri. 
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3. Tradisi assuro maca jika dilihat menurut pandangan segelintir tokoh agama 

yang memiliki pemahaman esensial tentang agama yang ditunjukkan dengan 

landasan otoritatifnya. Ada banyak perbedaan penilaian, beberapa 

mengizinkannya dengan argumen yang kuat dan beberapa menolak 

kemurtadan dengan argumen yang solid. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah mengambarkan atau memaparkan beberapa kesimpulan, penulis 

mencoba untuk memberikan ide atau saran sebagai berikut: 

1. Memahami agama di arena publik sangat penting, untuk situasi ini penulis 

merekomendasikan untuk memperluas pemahaman agama dan 

memperluas informasi yang ketat ke daerah setempat sehingga mereka 

memahami pentingnya informasi yang ketat baik dalam kehidupan di 

dunia maupun akhirat. 

2. Kepada masyarakat Bontocaradde agar dalam menjalankan syariat Islam  

jangan sampai menempatkan sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam 

dan kembali menjalankan ajaran Islam secara murni karena agama dan 

budaya harus selalu sejalan karena agama mengandung aturan dan 

pedoman dari Allah swt. Sementara itu budaya merupakan peragaan atau 

praktik kebiasaan lama yang secara konsisten diulang-ulang tergantung 

atas dasar persepsi manusia. 

3. Sebagai seorang muslim, ketika menanggapi sesuatu, sebaiknya jangan 

langsung mengambil keputusan negatif, apalagi menghindarinya. Karena 

Islam sendri memiliki beberapa alternatif pandangan tentang tradisi, ada 

yang mengizinkan dan ada yang tidak, namun penting untuk melihat 

subtansi pelaksanaannya, serta informasi tentang praktiknya. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wawancara dengan Abdul Aziz Daeng Naba Selaku sang Perintis adat (tokoh 

Adat) atau Pembaca Doa dalam ritual tradisi assuro maca 

wawancara dengan  bapak Supri Daeng Kapang selaku tokoh masyarakat 
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Wawancara dengan Bapak Askar Daeng Gading selaku Imam Lingkungan 

Wawancara dengan bapak Muktar Daeng Suang selaku ketua RT 

Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir Daeng Rani selaku Tokoh Agama yang 

otoritasnya berpaham Wahda Islamiyah 
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wawancara dengan bapak Herman Daeng Bantang selaku Tokoh Agama yang 

otoritasnya berpaham Muhammadiyah 

wawancara dengan Bapak Amir selaku kader Wahda Islamiyah 
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Wanwancara dengan bapak Amran Daeng Situru Selaku  Tokoh Agama yang 

otoritasnya berpaham Nahdatul Ulama (NU) 

 

Wawancara dengan Bapak Abdul Hasan Daeng Bella selaku Masyarakat 
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Wawancara dengan bapak Anwar Daeng Siala selaku Masyarakat 

Wawancara dengan masyarakat serta didampingi oleh bapak Abdul Aziz Daeng 

Naba 
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wawancara dengan masyarakat setempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan masyarakat 
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wawancara dengan masyarakat 

wawancara dengan bapak Hasmir Daeng Liwang selaku masyarakat 
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Wawancara dcengan bapak Baharuddin Daeng Laja selaku Tokoh masyarakat 
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Proses Pelaksanaan Assuro maca
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