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ABSTRAK 

Nama   : Andi Akbar By 

Nim   : 30100119080 

Judul   :  Tradisi Suronan Dalam Perspektif Masyarakat Desa         

                            Kalonding Sulawesi Barat (Sebuah Tinjauan Teologis) 

 

Pokok permasalahan penelitian ini membahas tentang “Tradisi Suronan 
Dalam Perspektif Masyarakat Desa Kalonding Sulawesi Barat (Sebuah Tinjauan 
Teologis)”. Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 
1). Eksistensi Tradisi Suronan di Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten 
Mamuju 2). Tujuan Tradisi Suronan di Desa Kalonding Kecamatan Sampaga 
Kabupaten Mamuju.   

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dan bersifat 
kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Adapun sumber data dalam  penelitian 
ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang 
bersumber dari beberapa hasil bacaan berupa tesis, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah 
lainnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapakn 
melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi Tradisi Suronan di 
Desa Kalonding hingga saat ini masih eksis dan terus dilaksanakan di setiap 
perapatanjalan dengan membawa takir yang terbuat dari daun pisang yang di isi 
jajanan lauk paut, kemudian berdoa bersama yang dipimpin langsung oleh tetua 
adat, kemudian jajanan tadi dimakan bersama ataupun dibagikan ke warga-warga 
sekitar setelah acara sudah selesai. 2) Tujuan Tradisi Suronan dilaksanakan yakni 
untuk memohon agar diberikan keselamatan dan dijauhkan dari marabahaya, selain 
memohohon diberikan keselamatan dan dijauhkan dari marabahaya tradisi suronan 
juga bertujuan sebagai ajang silaturahmi untuk mempererat rasa persaudaraan antar 
masyarakat Desa Kalonding. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada Masyrakat Desa 
Kalonding untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya lokal. 2) Menjadikan 
Budaya sebagai wadah penyambung tali silaturahmi sesama Masyarakat Desa 
Kalonding khususnya para generasi muda. 3) Masyrakat dapat meningkatkan rasa 
kepedulian terhadap orang lain dan memiliki sifat toleransi terhadap ras lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tradisi sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui dan dianut 

berdasarkan kepercayaan baik itu lahir dari agama maupun kebiasaan-kebiasaan 

lainnya. Kita ketahui sendiri bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai 

suku dan bangsa yang berbeda-beda setiap wilayahnya. Setiap masyarakat memiliki 

identitas tersendiri baik itu agama yang dianutnya, suku, adat dan kebiasaan. 

Masyarakat memiliki kepercayaan yang berasal dari nenek moyang terdahulu, yang 

kemudian mereka realisasikan sampai saat sekarang. Tidak jarang dari masyarakat 

mempercayai bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang harus dilaksanakan dan 

diturunkan ke generasi yang akan datang. Banyak yang beranggapan bahwa tidak 

melaksanakan tradisi akan membawa mereka ke dalam petaka yang besar. Tradisi 

merupakan suatu kepercayaan yang sakral dan tidak dapat diganggu gugat 

keberadaannya.  

Tradisi lahir dari kebudayaan yang kemudian menjadi keyakinan dalam 

suatu masyarakat. Tradisi ini dijalankan oleh setiap suku yang memiliki corak 

kebudayaan masing-masing. Salah satu suku yang kental dengan adat budaya ialah 

suku Jawa. Suku Jawa memiliki kultur kebudayaan yang tentunya berbeda dengan 

suku lain. Suku Jawa adalah salah satu suku yang kita ketahui memiliki 

kepercayaan yang kuat terhadap budaya mereka. Masyarakat Jawa berakulturasi 

dengan berbagai macam peradaban yang ada sebagai bagian dari evolusi 
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kebudayaannya. Akibatnya, banyak komponen budaya dan agama yang 

mempengaruhi bentuk dan pola budaya.  

Kebudayaan merupakan gagasan penting dalam kehidupan bermasyarakat, 

terkhusus dalam hal struktur sosial. Jelas, budaya mengacu pada cara hidup di mana 

orang menjunjung tinggi cita-cita yang tertanam dalam diri mereka oleh para 

pendahulu mereka. Cara hidup dan bertindak ini, yang mencakup cara berpikir dan 

perencanaan serta setiap aktivitas aktual, adalah apa yang diyakini oleh anggota 

masyarakat secara kolektif sebagai sesuatu yang berharga, benar, dan harus 

dipatuhi.1 

Budaya tradisional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

budaya. Budaya tradisional mengacu pada perilaku masyrakat sosial ygang 

merupakan kebiasaan atau cara berpikir yang ditunjukkan oleh praktik tertentu dan 

perilaku yang diharapkan dari masyarakat. 

Budaya tradisional adalah konstan dalam keberadaan manusia. Ajaran 

agama Islam telah mempengaruhi masyarakat tradisional dalam beberapa hal yang 

bertahan hingga sekarang. Selain itu, ajaran Islam seringkali hadir dengan ritual 

budaya dalam ranah agama itu sendiri, sebagaimana halnya dengan agama lain yang 

tidak pernah memisahkan budaya dari agama. Perayaan Suronan atau dikenal juga 

                                                             

1Abdulsyani, Sosiologi,Skematika Teori, dan Terapan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007)., 

h. 45 
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dengan perayaan tahun baru Islam pada tanggal 10 Muharram dalam penanggalan 

Islam merupakan salah satu ritus yang bernada religius. 

Kata suro dalam bahasa Jawa digunakan untuk menyebut nama Muharram. 

Frasa tersebut sebenarnya berasal dari kata Arab ashura, yang berarti “sepuluh dan 

mengacu pada hari kesepuluh Muharram”. Kegiatan menyambut bulan Suro telah 

dijalankan oleh masyarakat Jawa selama ribuan tahun. Perilaku berulang ini secara 

bertahap berkembang menjadi kebiasaan dan menjadi tradisi tahunan. Budaya yang 

mendefinisikan masyarakat kemudian digambarkan seperti itu.2 

Dalam penanggalan Islam ada bulan-bulan yang digunakan dan dirayakan 

karena setiap bulan akan digandakan imbalannya. Diantaranya adalah 12 bulan 

dalam setahun, ada 4 bulan yang disinggung sebagai 4 bulan haram di antaranya 

bulan “muharram, dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan Radjab”.3 Ke empat bulan tersebut 

merupakan salah satu bulan istimewa dari 12 bulan dalam kalender Hijriyah.  

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S At-Taubah/9:36 yang berbunyi: 

ِ ٱ عِندَ  لشُّهُورِ ٱإنَِّ عِدَّةَ  ِ ٱ كِتََٰبِ  فىِ شَهْرًا عَشَرَ  ثنْاَٱ للَّّ تِ ٱ خَلقََ  وْمَ يَ  للَّّ وََٰ لِكَ   ۚرُم  حُ  أرَْبَعَة   مِنْهَا   لْْرَْضَ ٱوَ  لسَّمََٰ ينُ ٱ ذََٰ  لد ِ

تلِوُا    ۚ أنَفسَُكُمْ  فيِهِنَّ  تظَْلِمُوا   فلََ   ۚلْقيَ ِمُ ٱ تلِوُنَكمُْ  كَمَا ا فَّةً كَ  لْمُشْرِكِينَ ٱ وَقََٰ ا  ٱ ۚ وَ كاَ فَّةً  يقََُٰ َ ٱ أنََّ  عْلَمُو  لْمُتَّقِينَ ٱ مَعَ  للَّّ  

 

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, 
dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di 
antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka 
janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan 
perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun 

                                                             

2http://caswaterpark.com/mengenal-tradisi-malam-satu-suro-ditanah-jawa-ragam-

budayaindonesia 2015. (Diakses pada hari Selasa 10 Januari 2023 pukul 14.57).  
3Ika Faztin, Kenali 4 Bulan Haram Bulan Istimewa Penuh Berkah, (Diakses pada hari 

Jumat, 10 Maret 2023), http://yatimmandiri.org/blog/inspirasi/4-bulan-haram/  
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memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta 
orang-orang yang bertakwa”.4 
 

 Bulan Muharam merupakan bulan keberkahan dan rahmat karena bermula 

dari bulan inilah berlakunya segala kejadian alam ini. Bulan Muharam juga 

merupakan bulan yang penuh sejarah, di mana banyak peristiwa yang berlaku 

sebagai menunjukkan kekuasaan dan kasih sayang Allah kepada makhluk-nya. 

Pada bulan ini juga, Allah mengurniakan mujizat kepada Nabi-Nabi-nya sebagai 

penghormatan kepada mereka dan juga limpah kurnianya yang terbesar iaitu 

ampunan dan keredhaan bagi hambanya. Sebagai tanda kesyukuran kepadanya, 

maka hamba-hambanya mempersembahkan ibadah mereka (antara mereka dengan 

Allah) sebagai hadiah kepada Allah, namun dengan itu, masih belum dapat lagi 

membalas kurniaan Allah yang sungguh bernilai. 

 Said bin Jubair dari Ibnu Abbas r.a berkata: Ketika Nabi saw baru berhijrah 

ke Madinah, maka mereka dapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura (10 

Muharam). Maka mereka pun bertanya kepada kaum Yahudi tentang puasa mereka 

itu. Mereka menjawab, “Hari ini Allah SWT memenangkan Musa dan Bani Israel 

terhadap Firaun dan kaumnya, maka kami berpuasa sebagai mengagungkan hari ini. 

Maka sabda Nabi saw: “Kami lebih layak mengikuti jejak langkah Musa dari 

kamu.” Maka Nabi saw pun menyuruh para sahabat agar berpuasa. Antara lain 

kelebihan 10 Muharam ialah barangsiapa yang melapangkan rezeki pada 

keluarganya, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun ini. Terdapat 

juga sebuah hadis meriwayatkan, “Barangsiapa yang berpuasa pada hari Asyura, 

                                                             

4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV Raja Publishing, 

2011), h. 150 
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maka dapat menebus dosa satu tahun.” Maksud hadis ini ialah hari yang kesepuluh 

Muharam (Asyura) merupakan hari dan bulan kemuliaan karena pada sesiapa yang 

berpuasa pada hari inilah, Allah membersihkan dan menebus dosa-dosa mereka 

yang lampau.  

 Bulan Muharam merupakan satu-satunya bulan yang teristimewa karena 

banyak peristiwa yang bersejarah berlaku pada bulan ini disamping ganjaran pahala 

yang besar kepada sesiapa yang beribadah pada bulan ini sepertimana terdapat 

dalam satu hadist. “Sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharam), maka 

Allah akan memberi kepadanya pahala sepuluh ribu malaikat dan juga akan diberi 

pahala sepuluh ribu orang berhaji dan berumrah dan sepuluh ribu orang mati syahid. 

Dan sesiapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan 

menaikkan dengan tiap anak rambut satu darjat. Sesiapa yang memberi buka puasa 

pada semua umat Muhammad saw dan mengenyangkan perut mereka.” Sahabat pun 

bertanya, “Ya Rasulullah, Allah telah melebihkan hari Asyura, dan menjadikan 

bukit dari lain-lain hari.” Jawab Rasulullah, “benar, Allah telah menjadikan langit 

dan bumi pada hari Asyura, dan menjadikan bukit-bukit pada hari Asyura dan 

menjadikan laut pada hari Asyura dan menjadikan Loh Mahfuz dan Qalam pada 

hari Asyura dan juga menjadikan Adam dan Hawa pada hari Asyura, dan 

menjadikan syurga dan neraka serta memasukkan Adam ke syurga pada hari 

Asyura, dan Allah menyelamatkannya dari api pada hari Asyura dan 

menyembuhkan dari bala pada Nabi Ayub.  

 Pada hari Asyura juga Allah memberi taubat kepada Adam dan diampunkan 

dosa Nabi Daud, juga kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Asyura dan 
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kiamat akan terjadi pada hari Asyura.” Maka pada hari itu ( 10 Muharam) Nabi 

Adam dan Nabi Nuh a.s berpuasa karena bersyukur kepada Allah karena hari itu 

merupakan hari taubat mereka diterima oleh Allah setelah beratus-ratus tahun 

lamanya memohom keampunan. Pada hari itu juga, hari pembebasan bagi orang-

orang Islam yang telah sekian lama dikongkong oleh Firaun, di mana hari itu 

mereka diselamatkan dari kejahatan dan kezaliman Firaun yang selama ini 

mengancam agama dan menggugat iman mereka. Dengan tenggelamnya Firaun, 

Haman, Qarun dan istana mereka bererti berakhirlah sudah kezaliman musuh-

musuh Allah buat masa itu. Terselamatlah tentera Nabi Musa dari musuh dengan 

mukjizat yang Allah berikan, maka mereka berpuasa karena kesyukuran yang tidak 

terhingga kepada Allah swt.  

 Pada 10 Muharam, tarikh berlabuhnya perahu Nabi Nuh a.s karena banjir 

yang melanda seluruh alam di mana hanya ada 40 keluarga termasuk manusia 

binatang sahaja yang terselamat dari banjir tersebut. Kita merupakan cucu-cicit 

antara 40 keluarga tadi. Ini merupakan penghormatan kepada Nabi Nuh a.s karena 

40 keluarga ini sahaja yang terselamat dan dipilih oleh Allah. Selain dari itu, mereka 

adalah orang-orang yang ingkar pada Nabi Nuh a.s.  

 Nabi Ibrahim dilahirkan pada 10 Muharam dan diangkat sebagai Khalilullah 

(kekasih Allah) dan juga hari di mana baginda diselamatkan dari api yang 

dinyalakan oleh Namrud. Nabi Ibrahim diberi penghormatan dengan Allah 

memerintahkan kepada api supaya menjadi sejuk dan tidak membakar Nabi 

Ibrahim. Maka terselamatlah Nabi Ibrahim dari angkara kekejaman Namrud. Pada 

10 Muharam ini juga Allah menerima taubat Nabi Daud karena Nabi Daud 
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merampas isteri orang walaupun bagainda sendiri sudah ada 99 orang isteri, masih 

lagi ingin isteri orang. Oleh karena Nabi Daud telah membuatkan si suami rasa kecil 

hati, maka Allah turunkan dua malaikat menyamar sebagai manusia untuk menegur 

dan menyindir atas perbuatan Nabi Daud itu. Dengan itu sedarlah Nabi Daud atas 

perbuatannya dan memohon ampun pada Allah. Sebagai penghormatan kepada 

Nabi Daud a.s maka Allah mengampunkan baginda pada 10 Muharam. Pada 10 

Muharam ini juga, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, di mana Allah telah 

menukarkan Nabi Isa dengan Yahuza. Ini merupakan satu penghormatan kepada 

Nabi Isa daripada kekejaman kaum Bani Israil.  

 Allah juga telah menyelamatkan Nabi Musa pada 10 Muharam daripada 

kekejaman Firaun dengan mengurniakan mukjizat iaitu tongkat yang dapat menjadi 

ular besar yang memakan semua ular-ular ahli sihir dan menjadikan laut terbelah 

untuk dilalui oleh tentera Nabi Musa dan terkambus semula apabila dilalui oleh 

Firaun dan tenteranya. Maka tenggelamlah mereka di Laut Merah. Mukjizat yang 

dikurniakan Allah kepada Nabi Musa ini merupakan satu penghormatan kepada 

Nabi Musa a.s. Allah juga telah menenggelamkan Firaun, Haman dan Qarun serta 

kesemua harta-harta Qarun dalam bumi karena kezaliman mereka. 10 Muharam, 

merupakan berakhirnya kekejaman Firaun buat masa itu. Allah juga telah 

mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan setelah berada selama 40 hari di 

dalamnya. Allah telah memberikan hukuman secara tidak langsung kepada Nabi 

Yunus dengan cara ikan Nun menelannya. Dan pada 10 Muharam ini, Allah 

mengurniakan penghormatan kepada baginda dengan mengampun dan 

mengeluarkannya dari perut ikan Nun.  
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 Allah juga telah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman a.s pada 10 

Muharam sebagai penghormatan kepada baginda. Dengan itu, mereka berpuasa dan 

beribadah kepada Allah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah swt. Nabi saw telah 

bersabda dengan maksudnya: “Saya dahulu telah menyuruh kamu berpuasa sebagai 

perintah wajib puasa Asyura, tetapi kini terserahlah kepada sesiapa yang suka 

berpuasa, maka dibolehkan berpuasa dan sesiapa yang tidak sukar boleh 

meninggalkannya.” Begitulah sabda Rasulullah di mana puasa pada hari Asyura ini 

sangat-sangat dituntut. Kalau tidak memberatkan umat baginda, maka diwajibkan. 

Oleh karena takut memberatkan umatnya, maka hukumnya adalah sunat.5 

Masyarakat Jawa kita ketahui sendiri adalah sebuah suku yang suka 

bertransmigrasi ke semua pulau yang ada di wilayah Indonesia. Dimana-mana 

setiap wilayah terdapat suku Jawa di dalamnya. Salah satunya pulau Sulawesi, 

banyak penduduk yang merupakan asli suku Jawa. Sulawesi Barat sebagai salah 

satu provinsi yang ada di pulau Sulawesi yang mempunyai banyak penduduk Jawa. 

Tidak terkecuali di sebuah Desa Kalonding yang ada di Kabupaten Mamuju, 

Kecamatan Sampaga. Singkatnya dimana ada suku Jawa, maka distulah diadakan 

perayaan Suronan, termasuk penduduk Jawa di Desa Kalonding ini.  

Kegiatan Suronan di desa Kalonding dilaksanakan tidak jauh berbeda 

dengan tradisi Suronan di wilayah-wilayah lainnya. Hanya saja yang membedakan 

ialah tempat dilaksanakannya tradisi Suronan tersebut. Misalnya di Desa Kalonding 

ini, masyarakat Jawa akan melaksanakannya di setiap perapatan-perapatan yang 

                                                             

5Peristiwa Bersejarah di Bulan Muharram, Artikel, (Universitas KH. A. Wahab Hasbullah 

Jombang), Diakses Pada 24, juli, 2023 



9 
 

 
 

dominan terdapat masyarakat Jawa. Karena jika ada masyarakat Jawa yang sendiri 

berada pada sebuah wilayah di Desa Kalonding, maka masyarakat tersebut akan 

keluar dan berkumpul dimana tradisi tersebut dilaksanakan. Tentunya tujuan 

dilaksanakan Suronan ini di setiap perapatan adalah untuk mengumpulkan semua 

masyarakat Jawa terutama, masyarakat yang hidup bertetangga dengan masyarakat 

non Jawa di daerah Kalonding.  

            Seperti pada umumnya, tradisi Suronan ini dilakukan pada 10 Muharram 

yang dilaksanakan secara hikmat dan suka ria. Masyarakat Jawa Kalonding 

menganggap Suronan ini adalah budaya bagi masyarakat Jawa dan akan selalu 

dilestarikan. Dalam prosesi acara tradisi Suronan di masyarakat Jawa Desa 

Kalonding mempunyai makna filosofi tersendiri, dengan begitu banyak rangkaian-

rwngkaian kegiatan yang dilakukan di dalamnya.  

            Kita ketahui sendiri bahwa, yang melaksanakan tradisi ini ialah suku Jawa 

baik itu campuran maupun Jawa asli. Namun, yang menjadi perhatian kita adalah 

mengapa hanya masyarakat Jawa saja yang mempunyai tradisi Suronan ini. 

Suronan tidak lepas dari unsur agama (Islam), karena asalnya dari kalender Islam. 

Tentunya masyarakat di luar suku Jawa mempertanyakan apa arti penting tradisi 

Suronan bagi masyarakat Jawa, terutama di desa Kalonding. Padahal kita ketahui 

sendiri bahwa bukan hanya suku Jawa yang menganut agama Islam. Banyak suku 

lain di pulau Sulawesi yang menganut agama Islam seperti, Suku Bugis, Suku 

Mandar, Suku Kaili, Suku Padoe, Suku Duri, dan sebagian Suku Toraja.  

Dari uraian di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji 

persoalan tradisi Suronan di Desa Kalonding dilihat dari perspektif teologi dengan 
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judul, “Tradisi Suronan dalam Perspektif Masyarakat Desa Kalonding Sulawesi 

Barat (Sebuah Tinjauan Teologis)”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

      Fokus Penelitian merupakan batas dalam penelitian ini agar jelas apa saja 

ruang lingkup yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalonding 

Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Skripsi ini membahas “eksistensi tradisi 

Suronan bagi masyarakat Jawa dan bagaimana tujuan Tradisi Suronan di Desa 

Kalonding Kecamatan sampaga kabupaten Mamuju”. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian  

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menarik beberapa 

deskripsi fokus pada penelitian ini yakni :  

a. Tradisi sebagai adat kebiasaan dan turun temurun yang dijalankan dari dulu 

sampai sekarang. 

b. Suronan merupakan sebuah tradisi yang khusus dilaksanakan masyarakat Jawa 

khususnya di desa kalonding pada saat sore hari sebagai bentuk permohonan 

kepada tuhan agar dihindarkan dari malapetaka, hal ini dilakukan pada 1 

muharram, karena diyakini oleh masyarakat jawa bahwa bulan muharram 

adalah bulan yang didalamnya dilarang untuk melakukan keburukan dan 

kejahatan sehingga masyarakat melakukan ini sebagai bentuk munajat kepada 

pencipta lewat tradisi.  

c. Kalonding merupakan suatu desa yang terletak pada Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.  
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d. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, dalam kaitannya 

dengan penelitian ini teologi menjadi korelasi dengan tradisi masyarakat jawa 

Desa kalonding.  

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Eksistensi Tradisi Suronan di Desa Kalonding Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamuju?  

2. Bagaimana Tujuan Tradisi Suronan di Desa Kalonding Kecamatan 

Sampaga kabupaten Mamuju? 

D. Kajian Pustaka  

1. Wahyu Nur Rofiqoh, dengan judul “Peranan Agama Pada Tradisi Adat 

Suronan Terhadap Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja Di Suroloyo 

Dusun Keceme Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten 

Kulonprogo DIY”.6 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi tradisi Sulonan di desa Suroloyo, Dusun Keseme Desa 

Gerbosari. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

ini berfungsi sebagai alat langsung dan sebagai pengumpul data dari 

pengamatan rinci. 

2. Anif Istianah, dengan judul penelitian yaitu “pelaksanaan upacara adat 

satusyuro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa 

                                                             

6Wahyu Nur Rofiqoh, Peranan Agama Pada Tradisi Adat Suroan Terhadap Pembentukan 

Sikap Keagamaan Remaja Di Surojoyo  Dusun Keceme, Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh 

Kabupaten Kulonprogo, (Skripsi: Fakultas Tarbiyah), 2016 
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Tengah”.7 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan pelaksanaan 

ritual adat satu Sura. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Traji, 

Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Penelitian ini ditentukan 

dengan teknik yang ditargetkan. Teknik pemeriksaan penelitian dengan 

sumber data dari wawancara dan dokumen digunakan dalam memeriksa 

keabsahan data dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan secara induktif 

dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

3. Rudi Triyo Bowo dengan Judul, “NilaiNilai Pendidikan Islam dalam Tradisi 

Peringatan Tahun Baru Hijriyah (Studi Perspektif pada Masyarakat Desa 

Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)”.8 Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berfungsi sebagai alat 

langsung dan sebagai pengumpul data dari pengamatan rinci, berpartisipasi 

aktif dalam penelitian. Data berupa kata-kata digali dari 

informan/responden. 

4. K.H. Muhammad Sholokin Dengan judul buku, “Misteri bulan suro 

Perspektif Islam jawa”.9 Buku ini memaparkan masalah terkait misteri di 

balik berbagai ritual sakral yang dilakukan oleh umat Islam Jawa di bulan 

Muharram atau Suro. Selain itu, penulis juga menyajikan berbagai makna 

                                                             

7Anif Istianah, Pelaksanaan Upacara Adat Satu Suro di Desa Traji, Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, (Skripsi:Fakultas Ilmu Sosial), 2012 
8Rudi Triyo Bowo, Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Peringatan Tahun Baru 

Hijriyah (Studi Perspektif Pada Masyarakat Desa Paraji Kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung), (Skripsi:IAIN Salatiga), 2015 
9Muhammad Sholikin, Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa, 

(Yogyakarta:Narasi,2009) 
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dan misteri dari berbagai ritual. Dalam buku ini, aspek-aspek terpenting 

tersebut ditelaah secara rinci baik dari segi sejarah, agama maupun spiritual 

(mistis). 

5. Latifah, Ana dengan judul “kepercayaan masyarakat terhadap upacara 

tradisi Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten 

Tenanggung”.10 Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif menjelaskan 

terkait sejarah dan prosesi pelaksanaan upacara tradisi satu suro di Desa 

Traji. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui eksistensi tradisi Suronan bagi masyarakat Jawa di Desa 

Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju 

b. Untuk mengetahui tradisi Suronan di Desa Kalonding Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju di tinjau dari perspektif teologi  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Ilmiah, untuk menyuguhkan informasi terkait perkembangan keilmuan 

di bidang kebudayaan dan teologi.  

b. Secara Praktis, untuk menjadi bahan acuan dalam implementasi kebudayaan 

dan teologi. 

                                                             

10Latifah Ana, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Upacara Tradisi Saty Syuro di Desa 

Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, (Thesis:UIN Wali Songo Semarang), 2015 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep Tradisi Masyarakat  

1. Tradisi  

a. Pengertian Tradisi  

Tradisi Menurut khazanah bahasa Indonesia, Tradisi mengacu pada semua 

adat, kebiasaan, ajaran, dll yang telah diwariskan dari nenek moyang. Ada yang 

berpendapat bahwa tradisi berasal dari kata traditium yang berarti sesuatu yang 

diwariskan dari masa lalu hingga masa kini. Tradisi pada hakekatnya merupakan 

warisan dari masa lampau yang masih bertahan hingga saat ini dalam bentuk nilai, 

norma sosial, pola tingkah laku dan adat istiadat lain yang mengekspresikan aspek 

kehidupan yang berbeda.11 

Tradisi adalah pola perilaku, atau Tradisi adalah pola perilaku dan 

kepercayaan yang telah lama menjadi bagian dari budaya yang mapan, kebiasaan 

dan kepercayaan turun temurun. Jadi menurut saya bisa dikatakan bahwa tradisi 

adalah sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dalam segala aspek 

kehidupan masyarakat dan bisa disebut tradisi.12 

                                                             

11Imam Bawani, Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 

h.24 

12Dadang Supardan. Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, 

(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2011), h. 207. 
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Kriteria tradisi dapat dibatasi lebih lanjut dengan mempersempit ruang 

lingkupnya. Dalam definisi ini, tradisi hanyalah bagian dari warisan sosial khusus 

yang memiliki hubungan erat dengan masa kini dan yang memenuhi syarat untuk 

terus berlanjut hingga saat ini. Dari segi ideologis, tradisi terdiri dari adanya 

kepercayaan, akidah, simbol, nilai, aturan dan ideologi, yang semuanya ialah 

peninggalan masa lalu dan masih ada sampai sekarang. 

Tradisi lahir dalam dua cara. Metode pertama nampak dari bawah dengan 

mekanisme kemunculan yang spontan dan tak terduga, mempengaruhi banyak 

orang. Beberapa orang tertarik dengan peninggalan sejarah karena alasan tertentu. 

Perhatian, rasa hormat, kasih sayang, dan kekaguman menyebar dan memengaruhi 

orang dalam banyak cara. Sikap hormat dan hormat ini mengarah pada tindakan 

dalam bentuk ritual, penelitian, pemugaran situs kuno dan reinterpretasi 

kepercayaan kuno. Semua keyakinan ini membentengi keadaan pikiran dan 

perilaku sadar orang-orang terhadap milik bersama, mengubahnya menjadi 

aktualitas sosial yang sejati. Maka lahirlah tradisi itu. Jalan saat datang dari atas 

dengan dorongan, di mana apa yang dianggap tradisi dipilih dan dilaporkan atau 

dipaksakan oleh individu yang berkuasa atau memiliki kendali.13 

b.  Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat  

     Di dalam arti yang lebih sempit, tradisi adalah kumpulan benda material dan 

gagasan dari masa lalu yang memiliki arti khusus. Tradisi juga berubah. Tradisi 

muncul pada saat orang menyebut bagian tertentu dari warisan masa lalu sebagai 

                                                             

13Piotr Sztompka, The Sosiology of Social Change, Sosiologi Perubahan Sosial, h. 72. 
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tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberi perhatian khusus pada tradisi tertentu 

dan mengabaikan yang lain. Tradisi bertahan dari waktu ke waktu dan dapat 

dihapus dengan meninggalkan hal-hal materi atau dengan menolak atau melupakan 

gagasan. Tradisi terus hidup dan dapat muncul kembali setelah lama bersembunyi. 

Tradisi ini ia wujudkan dalam dua cara:  

Pertama: Muncul dari bawah dengan mekanisme kemunculan spontan tak 

terduga yang melibatkan banyak orang. Entah kenapa, orang-orang tertentu 

menemukan peninggalan sejarah yang menarik perhatian, cinta, dan kekaguman. 

dan disebarluaskan dengan berbagai cara untuk mempengaruhi masyarakat umum. 

Sikap tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan dalam bentuk ritual, pencarian dan 

pemulihan artefak kuno, dan menafsirkan kembali kepercayaan kuno. 

Kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Tradisi dipilih, 

disebarluaskan, dan ditegakkan oleh mereka yang memiliki pengaruh dan 

kekuasaan. Setelah terbentuk, tradisi tersebut mengalami berbagai perubahan. 

Perubahan kuantitatif dalam jumlah pengikut dan pendukung. Orang bisa tertipu 

untuk mengikuti tradisi tertentu, mempengaruhi semua bangsa, bahkan tingkat 

global. Arah perubahan lainnya adalah perubahan kualitatif, yaitu arah perubahan 

pada tataran tradisional. Ide, simbol, dan nilai tertentu ditambahkan dan yang 

lainnya dihapus. Cepat atau lambat, semua tradisi dipertanyakan, dipertanyakan, 

diperiksa ulang, dan pada saat yang sama potongan-potongan masa lalu dikukuhkan 

sebagai tradisi. Perubahan tradisi juga disebabkan oleh banyaknya tradisi dan 

konflik antara tradisi dengan rivalnya. Konflik dapat muncul antara tradisi dan 

budaya komunitas yang berbeda dalam masyarakat tertentu. 
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c.  Fungsi Tradisi Bagi Masyarakat  

Piot Stompka dalam bukunya memaparkan suatu tradisi itu mempunyai fungsi 

bagi masyarakat antara lain14 :  

1) Sebagai Wadah Ekspresi Keagamaan 

Padahal, tidak sulit menemukan kaitan antara tradisi dan perwujudan ajaran 

agama. Tradisi dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana ia 

ditumbuh, yang saling berhubungan dan bahkan mempengaruhi agama. Tradisi 

berimplikasi sebagai sarana mengkomunikasikan agama suatu masyarakat yang 

terdapat pada hampir semua agama. Untuk itu, agama ini mewajibkan pemeluknya 

untuk beribadah secara rutin. Sebagai bagian dari praktik ini, terdapat prosedur 

standar, aman, dan tidak berubah. Lagi pula, tradisi identik dengan hal-hal yang 

tidak pernah berubah dan terjadi setiap hari dalam urutan yang sama, terkadang 

dalam beberapa kasus. Artinya, tradisi dapat muncul dari praktik keagamaan, baik 

yang dilakukan oleh kelompok maupun individu.  

Alasan lainnya, masyarakat yang keberagamannya dikategorikan sebagai 

“awam” seringkali tidak mengetahui apa itu ajaran agama yang sebenarnya dan apa 

itu tradisi. Perasaan orang awan ketika menjalankan tradisi sama dengan ketika 

menjalankan agama, agama yang dianutnya. Tradisi selalu muncul dalam 

pengamalan ajaran agama.  

2) Sebagai Alat Pengikat Kelompok 

                                                             

14Piotr Sztompka, The Sosiology of Social Change, Sosiologi Perubahan Sosial, h. 72. 
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Manusia pada dasarnya adalah makhluk kolektif. Padahal, hidup berkelompok 

itu penting bagi manusia, karena tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi 

semua kebutuhannya sendirian. Berdasarkan hal ini, kami bekerja untuk menjaga 

dan memupuk ikatan kelompok kapan saja, di mana saja, bertujuan untuk 

pertumbuhan dan keberlanjutan kelompok yang kuat. Adapun cara-cara yang 

digunakan, termasuk juga dengan cara keterikatan, termasuk bentuk-bentuk 

tradisional. Misalnya, pentingnya tradisi sebagai alat pemersatu kelompok 

menunjukkan bahwa anggota kelompok pada umumnya diharapkan bangga dengan 

apa yang sudah ada, terutama ketika kelompok lain ada, dan hal ini umumnya 

terjadi. Ini menunjukkan bahwa itu telah menjadi kebiasaan yang baik.  

3) Benteng Pertahanan Kelompok 

Kelompok tradisional, kelompok tertentu yang gigih berjuang menjaga dan 

melestarikan berbagai tradisi masa lampau dari generasi ke generasi, kini dengan 

tantangan besar dari kubu modernisasi. Pentingnya tradisi sebagai landasan bagi 

kelompok adat sebenarnya tidak mudah untuk dipahami. Tradisionalisme pada 

kelompok ini dicirikan oleh kecenderungan dan upaya melestarikan tradisi dari 

generasi ke generasi. Sebab, dengan dalih bahwa kita harus melindungi tradisi 

leluhur kita, ini sebenarnya tentang melindungi diri kita dan kolektif kita dari 

berbagai pengaruh budaya modern yang besarnya menyangkal apa yang telah ada 

selama ini. 

4) Sebagai Penjaga Keseimbangan Lahir dan Batin  

Kehidupan manusia, dan oleh karena itu kebutuhan masyarakat, merupakan 

gabungan dari kebutuhan lahir dan batin, kebutuhan jasmani dan rohani. Tidak 
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masalah jika kebutuhan eksternal atau internal. Keduanya didasarkan pada tujuan 

tunggal untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Ini hanya 

mungkin jika keduanya seimbang. Memuaskan satu kebutuhan tidak secara 

otomatis memuaskan kebutuhan lainnya. 

a. Macam-macam Tradisi  

Hingga saat ini, tradisi dan budaya Jawa masih mendominasi tradisi dan 

budaya nasional Indonesia. Bentuk ritual adat ia bagi menjadi dua: 

1.  Bersifat Pribadi  

      Seperti diketahui, tradisi Islam Jawa menggunakan makanan yang berbeda 

sebagai simbol tambahan untuk setiap perubahan siklus hidup manusia rata-rata 

untuk melakukan upacara keselamatan atau wilujengan (siklus hidup, tuntutan 

keselamatan dan kesejahteraan) dibuat.  

2.  Bersifat Sosial  

Umat Islam setiap tahun merayakan hari raya Islam yang menandai berbagai 

peristiwa penting dalam sejarah Islam. Perayaan hari besar tersebut dilihat dengan 

kegiatan keagamaan yakni pengajian, puasa dan doa. Di bawah ini ialah pengingat 

hari raya Islam yang biasa dirayakan umat Islam. 

b. Faktor yang mempengaruhi tradisi  

Tradisi sebagai hasil didikan dan kreasi manusia, preferensi dan karsa 

manusia dalam perkembangannya memiliki pengaruh dari berbagai faktor. Faktor-

faktor tersebut ialah:  

1)  Faktor ras 
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     Ras ialah kategori individu/kelompok orang yang mempunyai ciri biologis yang 

sama dengan ciri fisik genetik. Dalam taksonomi organisme, populasi manusia 

disebut spesies, dan populasi manusia yang termasuk spesies yang sama dapat 

dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (genus), yang secara biologis dikatakan 

ras. Pendapat teori ini, ada ras superior dan inferior. Ras unggul adalah ras yang 

mampu menciptakan budaya. Breed inferior adalah breed yang hanya dapat 

digunakan karena budaya mereka. Lima faktor lain yang menentukan berkembang 

biak: 

a) Mutasi 

Mutasi adalah perubahan cepat yang ada pada gen manusia. Contohnya, jika 

orang tua memiliki rambut bergelombang, selain warna kulit, anak tersebut 

mungkin memiliki rambut lurus. 

b) Seleksi 

Natural screening atau sering disebut dengan natural selection yang 

mmepunyai arti lebih kurang penyaringan. 

c) Adaptasi 

Mengubah alam di sekitarnya. Dampak lingkungan membentuk perhitungan 

yang sangat penting bagi perkembangan tubuh manusia.  

d) Isolasi 

Setelah melalui transformasi, pilihan dan penyesuaian, bisa dibentuk ras-ras 

tertentu, kemudian sifat-sifat yang telah didapat selanjutnya bisa diwariskan atau 

diwariskan ke generasi selanjutnya. Hal yang ada pada suatu zaman sama dengan 

ciri-ciri fisik pendahulunya disebabkan antara lain oleh keterkurungan. Dengan 
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pengurungan ini, tidak banyak perubahan yang akan terjadi karena dampak 

eksterior sangat terbatas, berbaur dengan ras lain bisa diantisipasi secara normal. 

e) Migrasi 

Banyak ras, setelah dibentuk, melepas daerah asalnya, sehingga ras ini akan 

bertemu dengan ras lain atau dengan lingkungan normal, keduanya sama dan sangat 

berbeda dari yang pernah mereka tinggali. 

2)  Faktor lingkungan geografis. 

Angka ini lebih sering dikaitkan dengan kondisi tanah, iklim, suhu / suhu 

pembicaraan, rumah manusia. Sejalan dengan spekulasi ini, lingkungan bersama 

pada dasarnya berdampak pada masyarakat daerah tertentu. Di bawah kondisi yang 

khas, misalnya antara daerah tropis, sejuk, dan dingin, terdapat perbedaan dalam 

hal berpakaian, membangun rumah, dan sebagainya. Dengan perkembangan yang 

cepat, pengaruh lingkungan geografis terhadap budaya telah berkurang ke tingkat 

yang lebih rendah. 

3)  Faktor perkembangan tekhnologi. 

     Dalam kehidupan sekarang ini, tingkat perkembangan bisa menjadi sosok yang 

sangat kritis yang mempengaruhi budaya. Semakin tinggi tingkat kemajuan 

manusia, semakin kecil pengaruh lingkungan topografis terhadap kemajuan sosial. 

Semakin tinggi tingkat kemajuan suatu bangsa, maka semakin tinggi pula tingkat 

kebudayaannya. Karena pembangunan suatu negara dapat berhasil menyesuaikan 

diri dengan lingkungan yang khas. 

 4)  Faktor hubungan antar bangsa. 
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      Keterkaitan antar negara memiliki dampak yang sangat besar pada budaya. Ini 

akan terlihat dengan adanya kesempatan: 

a)   Penetration pasifique 

Penetration pasifique yaitu perjalanan budaya melalui jalan damai. Sebagai 

ilustrasi, konvergensi sosial Hindu dan Islam berdampak ke Indonesia. Pengakuan 

terhadap dua macam budaya ini tidak menimbulkan pertikaian, tetapi meningkatkan 

khazanah sosial masyarakat sekitar. Dampak dari kedua masyarakat ini tidak 

mengakibatkan kemalangan komponen pertama dari budaya masyarakat. 

Penyebaran budaya yang tenang akan mengakibatkan akulturasi, penyerapan, atau 

penyatuan. Hal ini terjadi karena ada pendatang yang pindah menjadi penduduk 

negara lain. Mereka membawa budaya yang masuk dan diakui oleh negara tanpa 

mengakibatkan kekacauan dan mencengangkan masyarakat sekitar. 

b)  Akulturasi. 

Akulturasi dapat berupa tatanan komponen sosial pernikahan yang di 

dalamnya terdapat komponen sosial luar karena budaya klaimnya, atau juga 

pertemuan dua komponen sosial yang berbeda di zona lain. Akulturasi ialah 

penyatuan dua masyarakat sehingga menjadikan budaya yang tidak terpakai tanpa 

membunuh komponen budaya asal. Sebagai ilustrasi, bentuk bangunan candi 

Borobudur yang mungkin menjadi perpaduan budaya asli Indonesia dan budaya 

India. Penyerapan adalah pencampuran dua budaya untuk menciptakan budaya 

yang tidak terpakai. Sedangkan penyatuan adalah perpaduan dua masyarakat yang 

terjadi dalam tatanan budaya modern yang sangat beda dengan budaya aslinya. 

c)  Difusi kebudayaan. 
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Pengertian difusi ialah penyebaran komponen sosial yang terjadi melalui 

pertemuan antara individu dalam satu kelompok dengan individu dalam kelompok 

lain. Penyebaran sosial adalah penyebaran komponen sosial dari satu tempat ke 

tempat lain. Teori penyebaran sosial diartikan sebagai penyebaran budaya yang 

disebabkan oleh perkembangan manusia. Perbaikan dari satu tempat ke tempat lain, 

akan menularkan komunitas tertentu. Hal ini memang akan semakin jelas jika 

kemajuan masyarakat secara berkelompok dan/atau dalam skala yang luas, di 

kemudian hari akan mengarah pada penyebaran sosial yang tidak biasa. Setiap kali 

ada penyebaran budaya, ada penggabungan dua atau lebih masyarakat. Akibat dari 

dampak dorongan dalam inovasi komunikasi, hal itu juga akan mempengaruhi 

terjadinya sosialisasi. Situasi ini memungkinkan budaya menjadi lebih kompleks 

dan multikultural. Dengan penyelidikan diseminasi, itu akan mengungkap semua 

bentuk kontak dan penyebaran budaya ke daerah-daerah kecil. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa komitmen studi penyebaran budaya manusia tidak dalam 

perspektif budaya yang dapat diverifikasi, tetapi dalam wilayah geografis budaya 

di distrik-distrik dunia. 

d)  Culture creisse 

Culture creisse ialah metode persilangan antara dua komponen sosial yang 

berbeda. Variabel sosial adalah komposisi masyarakat dan keterkaitan interaksi 

sosial di antara warganya membingkai karakter dan karakteristik masyarakat itu. 

Struktur masyarakat yang sudah diterima sejak dulu sulit untuk dihilangkan begitu 

saja. Seperti kemajuan agama yang sudah berlangsung lama. Membuang dengan 
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bentuk kecenderungan kustom membutuhkan keberanian dari orang-orang sebagai 

perintis dalam perbaikan. 

5) Faktor religi. 

     Keyakinan masyarakat yang telah diterima sejak dahulu kala sulit untuk 

dihilangkan begitu saja.15 

6) Faktor Prestige 

Hitungan ini sebagai run the show mempopulerkan individu dalam 

kehidupan sosial. Konkritisasi perhitungan ini biasanya memasukkan dampak 

negatif dalam bentuk dukungan diri atau keluarga. Misalnya, perayaan dan pesta 

besar. Ini seringkali tidak sah secara finansial. 

7) Faktor Mode 

     Sosok mode bukanlah proses pemikiran finansial. Mode adalah hasil 

kebudayaan pada waktu tertentu. Biasanya lebih sementara sebagai siklus nonstop. 

Sosok mode ini mengandung dampak yang lebih kecil pada budaya. 

2. Konsep tentang masyarakat 

a. Pengertian masyarakat 

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab “syaraka” yang mengandung 

arti berpartisipasi, mengambil bagian, atau “musyaraka” yang berarti berkumpul 

satu sama lain sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah “society” yang 

berasal dari kata “socius” yang artinya kawan. Dugaan Abdul Syani menjelaskan 

bahwa, kata masyarakat berasal dari musyarak (bahasa Arab), yang berarti 

                                                             

15Warsito, Antropogi Budaya, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 59. 
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kebersamaan yang pada saat itu berubah menjadi komunitas dalam arti berkumpul 

bersama, hidup bersama, saling berhubungan dan saling mempengaruhi.16 Seperti 

halnya ilmu-ilmu sosial lainnya, perbedaan humanisme adalah masyarakat dilihat 

dari sudut pandang hubungan manusia dan cara hubungan manusia dalam 

masyarakat. Sulit atau mungkin sulit untuk mengkomunikasikan definisi komunitas 

karena istilah komunitas terlalu luas, masih ada beberapa yang tidak memenuhi 

komponen-komponennya.17 

B. Konsep Tentang Malam Satu Syuro  

1.   Pengertian Malam Satu Syuro  

Kata “Syuro” merupakan sebutan untuk bulan Muharram dalam masyarakat 

Jawa. Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata “asyura” dalam bahasa Arab yang 

mengisyaratkan “sepuluh”, tepatnya tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 

Muharram bagi umat Islam memiliki makna yang sangat kritis. Faktanya, 

premisnya tidak terlalu substansial atau solid. Tapi itu sudah menjadi konvensi bagi 

komunitas Muslim. Karena pentingnya tanggal ini, oleh masyarakat muslim 

Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya tanggal ini lebih diperingati daripada sebutan 

bulan Muharram. Yang lebih populer adalah Ashura, dan dalam dialek Jawa 

menjadi "Syuro". Maka kata “Syuro” merupakan khazanah Islam Jawa pertama 

sebagai sebutan bulan utama dalam penanggalan Islam dan Jawa. Kata "syuro" pun 

memunculkan makna 10 hari pertama dalam satu bulan dalam kerangka keyakinan 

                                                             

16Rasyid Masri & Hamdan Juhanis, Mengenal Sosiologi, (Cet. XVI:Makassar: Alauddin 

Press), h. 19 

17Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet.48; Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada,2017), h. 21 
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Islam Jawa, yakni dari 29 atau 30 hari di bulan Muharram yang dianggap paling 

"sakral". ialah 10 hari pertama, atau mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 8, saat 

diadakan acara makan bubur syuro. Namun demikian, terkait kesucian bulan Syuro 

bagi masyarakat Jawa Muslim lebih diakibatkan oleh variabel atau dampak sosial 

dari keraton itu sendiri. Satu Syuro ialah hari pertama dalam penanggalan Jawa, 

dalam bulan Syura atau Syuro, yang tepat pada satu Muharram dalam penanggalan 

Hijriyah. Kalender Jawa yang dibagikan oleh Sultan Agung menyinggung 

penanggalan Hijriyah (Islam). Dalam adat Jawa, Syuro dianggap waktu paling 

bagus dalam mengintrospeksi diri selama masa perjalanan hidup setahun. 

Kontemplasi adalah dengan melakukan “laku” seperti tidak istirahat semalam, 

puasa atau tidak berbicara (tapa bisu). Sultan Agung sebagai penganut agama Islam 

yang taat ingin agar segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku masyarakat Jawa 

senantiasa terikat atau dekat dengan nilai-nilai Islam. 

Satu Syuro adalah hari pertama dalam penanggalan Jawa di bulan Syura 

atau Syuro, yang bertepatan dengan satu Muharram dalam penanggalan hijriyah 

yang ditetapkan oleh Sultan Agung. Landasan satu Muharram dijadikan sebagai 

awal penanggalan Islam oleh Khalifah Umar Bin Khathab, seorang khalifah Islam 

pada masa setelah Nabi Muhammad saw. Diwariskan pada tahun 931 H. atau 1443 

tahun Jawa tidak terpakai, tepatnya pada masa pemerintahan kerajaan Demak, 

Sunan Giri II telah melakukan pergantian antara kerangka penanggalan Hijriyah 

dengan kerangka penanggalan Jawa pada masa itu.18 

                                                             

18Nur Syam, Madzhab-mazdhab Antropologi, (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 122 
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Satu Syuro bisa jadi tahun modern yang sesuai dengan penanggalan Jawa. Orang 

Jawa konvensional merayakannya tidak dalam suasana bahagia, tetapi atau 

mungkin hidup di ruang dunia lain mereka, yang menjadi momentum untuk 

kontemplasi. Pengertian Satu Syura adalah bahwa hari pertama Tahun Tak Terpakai 

Jawa dirayakan sebagai awal dari kehidupan tak terpakai. Orang harus 

menghormati dan menghargai Yang Tunggal, Yang Satu, Yang Esa, Yang 

menjadikan seluruh alam semesta ini dan semua isinya, Gusti, Tuhan Yang 

Mahakuasa. Dengan demikian, peringatan satu syura terus berlangsung dengan 

khusyuk, orang-orang membersihkan diri secara lahiriah dan batiniah, berzikir, 

berdonasi banyak dan menyadari kesempatan besar pertama yang diberikan oleh 

Sang Pencipta. 

2.  Asal Mula Diadakannya Upacara Tradisi Satu Syuro 

Kisah ini berawal dari seorang dalang bernama Ki Dalang Garu. Konon 

sudah di tempat dukun Sendang Si dimana Kyai dan Nyai Dukun Kesuma sedang 

melangsungkan akad nikah anaknya, di tengah acara mereka bereaksi atau 

melakukan boneka wayang pada Syura pertama. Pada saat pelaksanaan diadakan 

berbagai macam upacara yang dihadiri oleh banyak pengunjung sehingga tempat 

tersebut ramai seperti pasar malam. Setelah upacara selesai, sesajian diambil 

kemudian dilakukan eksekusi wayang kulit oleh dalang yang saat itu diterima untuk 

melakukan eksekusi, bernama Ki Dalang Garu, yang berasal dari kota Bringin, 

wilayah sekitar Traji. Masih sependapat dengan pengakuan Dalang Garu, ia merasa 

bahwa seseorang telah mengundangnya untuk melakukan eksekusi boneka 

bayangan pada acara perayaan di Kota Traji pada syura pertama, sehingga ia 
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memenuhi apa yang dimintanya ketika ia datang tanpa curiga sejak di kehidupan 

nyata. Selain itu banyak sekali pedagang yang menawarkan produknya di gedung 

penyelenggara apalagi luar biasa hebatnya, bahkan sebelum pesta dia juga ikut 

ambil bagian dalam pawai persembahan kepada para tamu dan pengunjung yang 

berpakaian surjan Jawa dan pakaian blankon seperti pengawal kerajaan. Dan setelah 

sesaji dibungkus, dilanjutkan dengan penampilan manikin. Namun ternyata malam 

itu di Kota Traji tenang dan tidak ada reaksi dari para manekin, karena dari luar 

Desa Traji malam itu terdengar suara gamelan yang mengiringi eksekusi manekin 

sehingga banyak penonton. menegaskan jalannya bunyi gamelan. Bagaimanapun, 

dia mungkin tidak menemukannya jika dia mendengarkannya dari selatan seperti 

dari utara, jika dia mendengarkannya dari timur seperti dari barat. Keesokan 

paginya, Ki Dalang Garu pergi ke tempat Kepala Kota dan menceritakan apa yang 

terjadi tadi malam. Ki Dalang Garu mengatakan bahwa tadi malam ia ditangkap 

oleh para tetua Kota Traji yang bermaksud disuruh tampil manekin sepanjang 

malam, tetapi ketika eksekusi selesai atau waktunya habis, yang mempunyai 

maksud untuk memberikan santunan tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk 

satu iris dan tiga lepas kunyit, lalu dia seolah-olah mengambil tiga kunyit secara 

samar-samar, kemudian diberi pesan oleh yang punya tujuan untuk tidak melihat ke 

belakang beberapa waktu baru tujuh langkah.  

Setelah tujuh langkah dia menengok ke belakang dan ternyata dia seperti 

melihat pohon beringin dan mata air yang airnya tenang dan sejuk. Ia pun melihat 

ke arah bagian terbaik dari pohon tersebut, ternyata lampu blencong Ki Garu 

dipadamkan tergantung di atas pohon dan kunyit serta lepas landas yang telah 
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diberikan berubah menjadi emas dan uang. Setelah kejadian itu, lurah meminta Ki 

Dalang Garu untuk menetap di sebuah kota di sebelah selatan Kauman, bernama 

Garon, yang berasal dari Garu. Untuk sementara, tradisi satu syura masih 

dilaksanakan hingga saat ini.19 

3. Bulan Syuro sebagai bulan keramat 

Bulan Syuro adalah bulan modern yang dipakai dalam tradisi penanggalan 

Jawa. Sementara bagi masyarakat muslim Jawa, bulan Syuro adalah sakral, yang 

melahirkan keyakinan bahwa bentuk-bentuk perbuatan tertentu, seperti pernikahan, 

hajatan dan lain sebagainya, tidak diharamkan untuk tidak dilakukan. Meski 

demikian, masyarakat muslim Jawa berpendapat bahwa bulan Syurodan Muharram 

adalah bulan yang paling agung dan mulia, sebagai bulan (milik) Gusti Allah. 

Karena bulan Syuro terlalu gemilang, maka dalam kerangka keyakinan terbuka 

diyakini bahwa para pekerja atau masyarakat “tidak kuat atau menganggap dirinya 

terlalu lemah untuk mengadakan perayaan di bulan Allah. Bagi orang-orang Jawa, 

pekerja atau manusia yang kuat"melaksanakan hajatan di bulan itu adalah seperti 

raja atau sultan. Agar bulan Syuro ini dianggap sebagai bulan hajatan bagi keraton, 

yaitu masyarakat adat akan kualat jika berhubungan dalam melaksanakan hajatan 

tertentu”.  

Sementara bagi masyarakat muslim Jawa, mengemukakakn bahwa “Sultan 

dipandang sebagai wakil Allah (khalifatullah) di bumi. Jadi, secara umum, individu 

tidak diperbolehkan melakukan hal-hal tertentu dalam bulan Syuro bukan karena 

                                                             

19Abdul Mukid, Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Malam Satu Syuro Di Desa 

Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, (Palopo:Pascasarjana, 2019), h. 43-45 
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bulan itu mengerikan"atau berbahaya, membawa kegagalan dan sebagainya. lain, 

namun karena bulan tersebut dianggap terlalu terhormat bagi para pekerja upahan 

konvensional, maka mereka merasa tidak pantas mengadakan perayaan di bulan ini 

yang bertempat di sisi Tuhan. Segala sesuatu ditujukan untuk memuji Allah dan 

para Nabi dan agama (karena bulan itu diterima sebagai bulan Nabi juga, dan 

sebagai awal dari tahun yang tidak terpakai yang saleh). Sehingga intinya bagus, 

dan tidak bisa disalahkan. Wajar jika ketakutan untuk melaksanakan hajatan di 

bulan Syuro seperti yang dialami oleh sebagian kecil masyarakat. Karena memang 

tidak ada sedikitpun ajaran, baik Islam maupun Kejawen, yang menyatakan 

demikian”. 

Menurut pandangan orang Jawa, tahun tak terpakai Jawa mungkin 

merupakan bulan yang dianggap keramat. Cara penyambutannya harus serius. 

Memang, tanggal Syuro pertama pada khususnya dan Bulan Syuro pada umumnya, 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka harga diri dan keyakinan 

masyarakat Jawa, khususnya melihat. sebagian besar masyarakat Jawa menentang 

sifat wingit dan keramat Bulan Syuro.20

                                                             

20Hersapandi, dkk. Suran Antara Kuasa dan Ekspresi Seni, (Yogyakarta: Pustaka 

Marwa,2005), h. 13. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Dalam ruang lingkup penelitian hukum yang sering dikaitkan dengan jenis 

penelitian, maka penelitian ini berjenis penelitian lapangan (Field Research).  

2. Lokasi Penelitian  

Kajian ini dilakukan di Desa Kalonding, Kabupaten Sampaga Kabupaten 

Mamuju, Sulawesi Barat. Alasan analis memilih lokasi penelitian ini adalah karena 

lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh analis karena rumah peneliti sangat 

dekat dengan lokasi tersebut. Tak hanya itu, analis juga bisa dengan mudah 

menggali data di wilayah tempat tradisi itu dilakukan.  

B. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan teologi. Dimana dalam pendekatan ini, peneliti akan meneliti dengan 

tradisi Suronan dilihat dari perspektif teologi. 

C. Sumber Data  

 Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ialah sumber data primer. 

Dimana data primer ialah data yang didapatkan langsung sumber objek yang 

diteliti.  
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D. Metode Pengumpulan Data  

 Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan 

bermakna tentang masalah yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, peneliti 

mengumpulkan data melalui survei lapangan (field research). Penelitian ini 

merupakan penelitian langsung lapangan atau komunitas. Berbagai teknik 

pengumpulan data digunakan dalam studi lapangan yakni :  

a. Wawancara (Interview) 

       Dalam wawancara, peneliti menerapkan teknik sampling untuk mewawancarai 

informan. Teknik sampling merupakan strategi yang bertujuan untuk menentukan 

tes dengan mengenali karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

dan diharapkan menjawab pertanyaan pertanyaan. Disini peneliti menentukan tes 

dari populasi yang ada. Tes yang diinginkan mungkin individu yang mampu 

mengeluarkan data informasi. 

b. Observasi  

 Observasi ialah melihat dan memahami secara lugas keajaiban-keajaiban 

yang terjadi dalam masyarakat.  

E. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah penulis 

harus memiliki landasan hipotetis yang luas dan pengetahuan untuk dapat 

mengajukan pertanyaa, menganalisis dan memanfaatkan laptop, android, dan alat 

tulis untuk media wawancara. 
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C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data  

 Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengolahan dan analisis 

data seperti: 

1. Reduksi data, yaitu pemilihan data yang penting atau sejalan dengan topik 

yang sedang ditelaah. 

2. Klasifikasi Data. Yaitu mengelompokkan dan mengelompokkan temuan 

penelitian sesuai dengan topik pembahasan. 

3. Penyajian data adalah menyusun, menjelaskan, dan menyajikan hasil 

penelitian per masalah.  

D. Hasil Observasi dari wawancara yang di dapatkan oleh peneliti 

  Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari 

hasil wawancara terhadap masyrakat Desa Kalonding terkait dengan pelaksanaan 

Tradisi Suronan, Dari beberapa wawancara terhadap masyrakat peneliti dapat 

mengetahui bahwa tradisi tidak hanya dilaksanakan sebagai jalan memohon dan 

memuja Allah Swt. Tetapi juga untuk lebih mendekatkan kepada sesama mahluk 

dimana tradisi ini mempunyai banyak manfaat yang baik bagi masyrakat, 

diantaranya yaitu sebagai wadah untuk menyambung tali silaturahmi, dan juga 

sebagai ajang untuk meningkatkan kepedulian Sosial terhadap sesama masyarakat, 

selama penelitian peneliti banyak bersyukur dikarenakan tidak ada masalah yang 

menghalangi selama penelitian, dari beberapa Tokoh masyarakat yang di 

wawancarai mendukung dengan baik dikarenakan baru pertama kalinya Suronan di 

Desa Kalonding ini di jadikan penelitian sehingga banyak masyrakat yang berharap 

kiranya kita sebagai generasi muda dapat melestarikan peninggalan orang-orang 

terdahulu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Profil Kabupaten Mamuju 

 

 Sumber: Webside resmi Kabupaten Mamuju 

 Kabupaten mamuju terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang 

berbatasan dengan Porovinsi Sulawesi Selatan Dan Provinsi Sulawesi Tengah. 

 Kabupaten mamuju yang Ibukotanya terletak di Mamuju, secara 

administrasi di bagi menjadi 11 Kecamtan yaitru: 

a) Kecamatan bonehau 

b) Kecamatan kalukku 

c) Kecamatan kalumpang 

d) Kecamatan mamuju 

e) Kecamatan papalang 

f) Kecamatan sampaga 

g) Kecamatan tommo 
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h) Kecamatan simboro 

i) Kecamatan siboro kepulauan  

j) Kecamatan tappalang barat 

k) Kecamatan tapalang 

 

1. Profil Kecamatan Sampaga 

 

 

a. Keadaan Geografis 

 Kecamatan Sampaga merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Mamuju, dengan luas wilayah 110,27 km2, berdasarkan letak geografisnya, 

Kecamatan sampaga memiliki batas-batas, Kabupaten mamuju tengah disebelah 

Utara, Kecamatan Papalang disebelah Selatan dan Kecamatan Bonehau disebelah 

Timur. 
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 Kecamatan Sampaga terdiri dari 7 Desa, yaitu:  

a) Desa salubarana 

b) Desa Kalonding 

c) Desa Sampaga 

d) Desa Bunde  

e) Desa Tarailu 

f) Desa Tanambua 

g) Desa Losso 

 

 Sumber: badan perencanaan, penelitian dan pengembangan kabupaten 

mamuju 

 Desa dengan wilayah paling luas adalah Desa kalonding deangan luas 

wilayah 45,772 atau 45,51 persen dari luas Kecamatan Sampaga, sementara desa 

dengan wilayah paling sempit adalah Desa Losso luas wilayah 7,89 km2 atau 7,16 

persen dari luas Kecamatan Sampaga 
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 Ibu Kota Kecamatan Samapaga terletak di Desa Bunde. Desa yang terletak 

paling jauh dari Ibu kota Kecamatan adalah Desa Salubarana, yaitu 10 km. 

b. Penduduk  

 Jumblah penduduk kecamatan sampaga adalah 16.204 yang terdiri atas 

8.175 penduduk laki-laki dan 8.029 penduduk perempua. Sementara itu besarnya 

angka rasio jenis kelamin laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101.82. 

 Kepadatan penduduk Kecamatan Sampaga mencapai angka 146.95 

jiwa/km2. Kepadatan jumblah penduduk di 7 Desa cukup beragam dengan 

kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Tarailu dengan kepadatan sebesar 

323,94 jiwa/km2 dan terendah berada di Desa kalonding dengan kepadatan sebesar 

69,41 jiwa/km2. 

 

 3. Profil Desa Kalonding 

 

1. Letak Geografis 
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 Desa Kalonding merupakan salh satu Desa yang berada di Kecamatan 

Sampaga, Kabupaten mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Letak Desa Kalonding 

Berjarak kurang lebih 77 km dari ibu kota Provinsi yakni Mamuju, dan berjarak 7 

km dari ibukota Kecamatan yang terletak di Sampaga, luas wilayah Desa Kalonding 

45,77 kilometer bujur sangkar yang terbagi atas tanah sawah lading dan pemukiman 

warga dengan ketinggian dari pemukiman air laut 25-100 meter. Letak wilayah 

Desa Kalonding berada jauh dari daerah pesisir pantai, wilayah Desa Kalonding 

dikelilingi Pegunungan dan Sungai Karama. 

 Keadaan iklim pada wilayah Desa Kalonding beriklim Sub Tropis, 

sedangkan curah hujan yakni 2000-3000 nm yang berlangsung 3 bulan dalam 

setahun, tingkat curah hujan di Desa Kalonding paling tinggi terjadi di bulan juni 

dengan tinggi curah 576 mm. 

 Awal mula terbentuk nya Desa Kalonding yang dimana terjadi awal 

pemekaran dari Kecamatan pangale yang Di bagi kemudian menjadi Kecamatan 

Sampaga dan kemudian di mekarkan lagi dari Desa Losso pada tahun 1985. 

Wilayah Desa Kalonding nerupakan Wilayah yang paling luas yang ada di 

Kecamatan Sampaga dengan luas wilayah 45,77 km atau 36 persen dari luas 

wilayah Kecamatan Samapaga yang luasnya 110,27 km2 

 Sebagai wilayah yang paling luas di Kecamatan Sampaga, sebagian besar 

lahan nya dipergunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, tempat 

pemukiman penduduk ada yang digunakan sebagai lahan perdagangan atau pasar 

yang terletak di tengah Desa, sumber daya alam atau SDA Desa Kalonding 

dihasilkan dari padi, kakao, kelapa dll. 

 Secara administrasi Desa Kalonding sendiri memiliki batas-batas wilayah 

yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pangale yang terletak di sebelah 

utara, sebelah timur Kecamatan Bonehau, disebelah selatan Kecamatan Papalang 
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dan disebelah selatan selat Makassar. Desa Kalonding sendiri terbagai menjadi 14 

Dususn yaitu: 

1. Dusun Salokue 

2. Dusun Sidomakmur 

3. Dusun Sukamaju 

4. Dusun Makimur jaya 

5. Dusun Kalonding 

6. Dusun Karanissang 

7. Dusun Surya 

8. Dusun Pedasi 

9. Dusun Pakkarawaan 

10. Dusun Bareang 

11. Dusun Arassi 1 

12. Dusun Arassi 2 

13. Dusun Mapassing 

14. Dusun Buana Kalonding 

2. Kondisi Demografis 

1. Penduduk 

 Karakteristik yang dimiliki masyarakat Desa Kalonding yang beragam, ini 

sesuai dengan suku-suku yang berada di Desa Kalonding, berdasarkan data Sensus 

penduduk tahun 2021 jumblah penduduk Desa Kalonding Kecamatan Sampaga 

Kabupaten mamuju yaitu sebagai berikut: 
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Sumber: Sensus Penduduk 2020 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa jumblah penduduk di 

Desa kalonding sebanyak 3.541 jiwa, dan 888 dimana terbagi diantaranya yang 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.818 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin 

Wanita sebanyak 1.723 jiwa 

2. Keadaan Sosial 

 Keadaan sosial Desa Kalonding cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari 

kekompakan masyarakat yang dimana saling rangkul merangkul satusamalain, 

masyarakat Desa Kalonding disetiuap hari Jum`at mengadakan yang namanya 

gotong royong atau kerja bakti bersama sehingga hal ini dapat membuat tali 

persaudaraan antar masyarakat dapat selalu terhubung. Kalau melihat dari segi 

pendidikan yang berada di Desa Kalonding masih memiliki keterbatasan kelayakan 

fasilitas sehingga membuat pendidikan di Desa kalonding formal maupun non 

formal mengalami penurunan, hal ini yang membuat sering terjadinya kesenjangan 

yang ada di Desa Kalonding. Dilihat dari segi Keagamaan di Desa Kalonding dapat 
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dikatakan telah mengalami perkembangan dilihat dari segi pembangunan Masjid 

dan Musholla yang semakan banyak, sedangkan di segi kesehatan masih kurang 

memadahi dikarenakan Desa Kalonding adalah Desa yang memiliki wilayah terluas 

yang berada di Kecamatan Sampaga sehingga masih ada Dusun yang memiliki 

pustu. 

 

B. Keadaan Ekonomi 

 Desa Kalonding adalah Desa yang memiliki wilayah yang luas yang 

dimana pertumbuhan potensi pertanian cukup bagus, potensi ini yang dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan lokasi yang cukup jauh dari 

wilayah perkotaan hal ini memberikan peluang kehidupan masyarakat yang lebih 

maju dan baik dari sector formal maupun non formal. Rata-rata penghasilan 

masyarakat Desa Kalonding itu dihasilkan dari pertanian jagung, kakao, pisang, 

padi dan sawit, sebagian besar lahan yang ada di Desa Kalonding dijadikan sebagai 

lahan sawit dikarenakan lokasi Desa dekat dengan pabrik sawit yang berada di 

Kecamatan Pangale dan pemutaran ekonominyapun cukup bagus, masyarakat dapat 

memanen sawit dalam 1 bulan nya sebanyak 3X. 

 

B. Eksistensi Tradisi Suronan di Desa Kalonding Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju 

1. Eksisitensi tradisi suronan 

   Mula-mula sebuah tradisi yang terlakasanadi tengah tengah masyarakat 

sudah pasti mengalami pasang surut dan dinamika dalam perjalan dari masa 

kemasa, apalagi menyangkut soal tradisi itu sendiri, mengingat tradisi dan 

kebudayan menurut gusdur adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh 

manusia itu sendiri, mengingat kebudayaan dan tradisi itu adalah ahsil cipta dan 

karsa manusia selama manusia masih hidup , selama itu pula manusia mengalami 
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yang namanya kebudayaan. Oleh karena itu sebuah trasdisi ketika dilaksanankan 

selama tradisi itu masih ada keberadaanya maka eksistensinya maasih ada, 

mengingat ketika berbicara mengenai eksisteni maka kuita akan terju kepada 

sebuah keberadaanya dan mayakininya dalam sebuah proses perjalanan hidup, 

menurut jean paul sarte eksisitensialisme membahas soal martabat dan pembeda 

antara benda karena manusia bisa menjadi apa yang ia ingini. 21 nah sepoerti itulah 

tradisi yang terjadi di desa kalondingf yaitu tradisi suronan hingga saat ini masih 

ada yang melestarikan, semisala parah tokoh masyarakat, tokoh adat dan 

masyarakat itu sendiri masih meyakini dan mempercayai soal tradisi suronan. 

 Dalam menjalankan setiap konvensi kearifan lokal, masyarakat tentu 

memiliki cara-cara konvensional yang jelas. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam 

Islam ada dua macam doa. Pertama-tama, doa-doa yang bersifat ma'tsurah, 

khususnya doa-doa standar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan diminta oleh 

Nabi Muhammad SAW. Risalah, doa-doa ghairu mat'surah, terutama doa-doa yang 

diajarkan oleh para analis, atau berdasarkan komposisi distribusi seseorang, yang 

umumnya terkait dengan berbagai peristiwa, keadaan, dan kebutuhan. Sebagai 

contoh, do’a selamat. Berdasarkan kesepakatan masyarakat muslim Jawa yang ada, 

dapat dilihat bahwa ada berbagai macam upacara adat di bulan Suro, namun 

pencipta membatasi dialog karena menyinggung untuk menyelidiki informasi dan 

kejadian yang telah diamati pencipta. Berikut adalah tradisi atau kebiasaan yang 

masih dilakukan oleh masyarakat kota kalonding. 

 

a. Masyarakat berkumpul permepatan jalan sebagi symbol arah dari segala 

penjuru untuk melangsungkan kegiatan tradisi tersebut yang didalamnya 

                                                             

21Cus diawan,  Jean paul Sartre, pustaka bergerak 
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terdapat bacaan khusus yang berbahasa jawa sebagai bentuk lantunan doa 

kesyukuran karena kampong ini bisa makmur dan sejahtera, kenapa 

melangsungka kesyukuran, Karena kampong ini dulunya adalah hutan 

belantara hingga menjadi sebuah desa yang makmur dan sejahtera. 

b. Didalam tradisi tersebut terdapat wadah makanan yang terbuat dari daun 

puisang yang di beri janur kuning disekiling bagian atas pada wadah 

tersebut sehingga masyarakat menebutnya sebagai takir plontang wadah 

khusus untuk kegiatan suironan. 

c. Tetua adat memimpin berlangsunya kegiatab tradsisi tersebut dari awal 

hingga akhir, dan ditutup doa oleh tokoh agama. 

2. Makna pelaksanaan tradisi suronan 

 Selamatan tanggal 1 Muharram atau 1 Suro, demikian masyarakat muslim 

Jawa menyebutnya, dilakukan pada malam tanggal 1. Ini lebih sering dilaksanakan 

setelah masyarakat saling bermujahadah, atau bersama-sama menunjukkan hati, 

dzikir dan mohon dengan sepenuh hati yang dilakukan setelah asar. 

Penyelamatan ini dilakukan oleh setiap warga “dengan membawa Takir 

plontang. Yakni makanan tradisional yang diwadahi daun pisang yang dibentuk 

kotak persegi. Diberi nama plontang, karena ditiap ujung takir diselipkan sepotong 

janur kuning yang ditancapkan tegak lurus. Takir plontang, itu simbol memanjatkan 

doa harapan pada Tahun baru Hijriah. dengan adanya janur kuning, wujud Tunas 

baru (muda) dari pohon kelapa, yang disimbolkan sebagai harapan baru, kehidupan 

baru di Tahun baru Islam bisa segera tercapai. Dilaksanakan di perempatan jalan 

sebagai doa unruk di jauhkan dari roh jahat yang ada di jalan tidak mengganggu 

masyrakat yang sedang beraktivitas, dilaksanakan di perempatan juga mempunyai 

makna lain sebagai penghalang mara bahaya yang datang dari segala penjuru. 
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Ubarampe nasi ambeng dan lauk-pauk seperti sayur, tahu, tempe dan sejenisnya 

sebagai simbol keterusterangan, hidup karena apa adanya”, bertoleransi dengan 

pengaturan Tuhan. Sebagai aturan individu melakukan keselamatan pada tanggal 1 

Suro ini di persimpangan jalan, tetapi inti dari pelaksanaan adat ini bisa menjadi 

permintaan kepada Tuhan untuk menghindari semua ofensif dan jahat dari nasib 

dunia sekarang. Sehingga tidak mengurangi kecukupan adat suroan ini. Dan doa-

doa yang biasa ditelaah adalah doa-doa selamat dan doa-doa penolakan bala. Makna 

tradisi Suroan Makna yang terkandung dalam adat bulan Suro dapat berupa makna 

Suroan yang dilakukan pada saat acara dimulai. 

Seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan adat bulan Suro memiliki 

makna tersendiri, ada beberapa implikasi dari adat bulan Suro, yaitu membersihkan 

diri dari kejahatan, untuk menjaga jarak dari masalah dan untuk mengekspresikan 

penghargaan kita kepada Allah SWT. 

Suronan mungkin merupakan tradisi bawaan yang dilakukan pada bulan 

Muharram oleh orang-orang Jawa. Suro adalah bulan pertama dalam penanggalan 

Jawa, Suronan dilaksanakan pada awal Suro, atau 1 Muharram dalam penanggalan 

Islam. 

3. Sejarah masuknya tradisi Suronan 

 Sejarah masuknya tradisi Suronan di Desa Kalonding diawali dari masuk 

nya masyarakat jawa di Desa Kalonding yang mana kala itu ada 12 orang suku jawa 

yang berasal dari wono mulyo yang berada di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi 

Sulawesi Barat masuk ke Desa kalonding dan membukan beberapa kawasan yang 

berada di Desa Kalonding diantara kawasan ini yaitu: 

a. Dusun Salokue 

b. Dusun Sukamaju 

c. Dusun Sidomakmur 

d. Dusun Makmur Jaya 
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 Dalam hal ini masyarakat pertama yang menempati wilayah tersebut ialah 

masyarakat suku jawa yang mana masuk pada tahun 1970 di waktu itu ada 

seseorang yang bernama jufri masyrakat Desa Tarailu beliau termasuk orang 

pertama yang menempati wilayah Kecamatan Sampaga, jufri mempunyai rekan 

yang bernama Muhammad Yunus dan meminta kepada rekan nya yang bernama 

Muhammad Yunus untuk memanggil keluarga atau kerabat nya untuk menempati 

wilayah yang akan di buka di Kecamatan Sampaga, kemudian Muhammad Yunus 

kembali ke daerah tempat tinggal nya di Wono Muloyo Kabupatren Polewali 

Mandar dan membawa 11 orang teman nya yaitu: 

 

1. Muhammad Yunus : Masyarakat Suku Bugis 

2. Arsono   : Masyarakat Suku Jawa 

3. Panidi   : Masyarakat Suku Jawa 

4. Selamet  : Masyarakat Suku Jawa 

5. Gurun   : Masyarakat Suku Jawa 

6. Paidi   : Masyarakat Suku Jawa 

7. Pande   : Masyarakat Suku Jawa 

8. Bejan   : Masyarakat Suku Jawa 

9. Nambar  : Masyarakat Suku Jawa 

10. Sugimin  : Masyarakat Suku Jawa 

11. Rasimin  : Masyarakat Suku Jawa 

12. Parno   : Masyarakat Suku Jawa 

 Dua belas orang ini masuk ke Desa Kalonding kemudian membuka 

beberapa wilayah yang berada di Kecamatan Sampaga, setelah itu mereka kembali 

lagi ke kampung nya masing-masing untuk menjemput anak dan istri nya lalu 

kemudian kembali lagi ke Desa Kalonding. 
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 Rasimin Selaku Tetua Adat yang pertama membawa Tradisi Suronan di 

Desa Kalonding menyampaikan: 

 

“Tradisi Suronan pertama kali dilaksanakan pada awal pembukaan kampung 
pada tahun 1970 di Desa Kalonding, Tradisi ini berasal dari pulau jawa 
kemudian kita laksanakan di Desa ini untuk melestarikan Budaya leluhur 
kami yang dulu nya dilaksanakan di kampung kami, pelaksanaan Tradisi ini 
tidak jauh berbeda dari pelaksanaan yang dilakukan masyrakat jawa lain nya, 
dulu ketika awal pembukaan kampung kami melaksanakan Tradisi ini untuk 
berdoa bersama untuk diberikan keberkahan dan dijauhkan dari mara bahaya 
karena dulu nya kampung kami ini adalah hutan belantara.22 

 

 Tradisi Suronan di laksanakan pertama kali oleh Rasimin yang mana tradisi 

tersebut adalah tradisi turun temurun masyarakat jawa yang berasal dari jawa 

kemudian di bawa masuk ke pulau Sulawesi, Tradisi suronan tidak beda jauh 

dengan tradisi-tradisi suronan yang ada di wilayah pulau jawa dikarenakan asal 

mula tradisi tersebut berasal dari pulau jawa, pelaksanaan Tradisi suronan di Desa 

Kalonding dilaksanakan pada Bulan Muharram tanggal 1 Suro atau tanggal 1 

Muharram, pelaksanaan Tradisi Suronan di laksanakan di setiap perempatan yang 

yang di huni oleh masyarakat Jawa dan dilaksanakan ketika menjelang magrib, 

masyarakat jawa Desa Kalonding menganggap waktu yang baik melaksanakan 

Tradisi tersebut berada pada waktu ashar menjelang magrib dan pelaksanaan nya di 

perempatan jalan yang ada di Desa Kalonding, sebagaimana yang disampaikan oleh 

bapak Abd Rohman salah satu masyarakat Desa Kalonding: 

 

“Satu suro atau biasa disebut satu muharram bagi kami masyarakat jawa 
meyakini bahwa bulan muharram ini adalah bulan yang keramat, jadi kami 
dari masyarakat jawa mengadakan tradisi ini sebagai bentuk tolak bala agar 
kami terhindar dari segala hal yang bersifat tdk baik, memohon kepada Tuhan 
agar selalu di berikan keselamatan”23 

 

                                                             

22 Rasimin (92), Tetua Adat, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten mamuju 
23 Abd rohman (40), tokoh agama, desa kalonding, kecamatan sampaga, kabupooaten 

mamuju 
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 Menurut Mbah Kajen, salah satu atokoh masyarakat sekaligus tetua adat 

menyampaikan bahwa 

 “Pelaksanaan suronan  ini sebagia bentuk munajat doa kepada yang maha 
kuasa yang telah memberikan kesejahteraan kepad amasyarakat desa 
kalonding, maka kai sebaghi ornag tua adat istilahnya,harusa tetap menjaga 
warisan para orang tua terdahulu”24 

 

 Dari wawancara diatas bisa kita petik makna bahwa, tradisi ini adalah salah 

satu cara menjaga tradisi tradisi orang tua terdahulu, lebih daripada itu, tradisi ini 

dilaksanakn sebahgai salah satu media untuk bermunajat kepada tyuha yang maha 

kuasa yang telah memberikan keselamatan dan kesejahteraan masyarkat desa 

kalonding. 

 

Lanjut Mbah Kajen dalam urainnya,  

“Pelaksanaan tradisi apapun orang jawa tidak pernah meninggalkan janur 
kuning sebagia symbol memiohon keselamata, dalam kaitannya tradisi 
suronan dan takir klontang y, tradisi ini dilaksanakan  sebagai bentuk rasa 
syukur kepoada allah swt. Karena kampong yang dulunya hutan belantara 
kini bisa menajdi kampung yang sejahtera.”25 

 

 Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kalonding, bisa ditarik 

kesimpulan bahwa satu suro bisa menjadi malam yang sakral dan bertepatan dengan 

satu Muharram. Pada waktu satu Suro atau satu Muharram masyrakat jawa 

melaksanakan Tradisi Suronan untuk Doa bersama di setiap perempatan yang ada 

di Desa kalonding sebagai bentuk permohonan agar dijauhkan dari segala bencana. 

 

4. Pandangan Masyarakat Desa Kalonding terhadap Tradisi Suronan 

 Ada beberapa pendapat Masyarakat terkait dengan pelaksanaan Tradisi 

Suronan yang dilaksanakan Masyarakat Desa Kalonding pada tanggal 1 (satu) Suro 

di Bulan Muharram kalender Islam, K.H Mudkholul Huda Selaku pengasuh Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum mennyampaikan: 

                                                             

24 Mbah Kajen (90) Tetua adat, desa ksalonding  
25 Mbah Kajen (90) Tetua adat, desa ksalonding 
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“Tradisi Suronan yang dilaksanakan di perempatan jalan itu adalah Tradisi 
orang tua dulu yang Agamanya masih minus maka Tradisi nya di perapatan 
jalan karena Tradisi ini Tradisi nenek moyang yang belum mendalami tentang 
islam, setelah kita berikan penjelasan kepada mereka akhirnya ada beberapa 
yang bisa dialihkan ke masjid, kita pindahkan ke Masjid itu tujuan nya sama 
yaitu untuk meminta keselamatan dan dijauhkan dari marabahaya yang 
kemarin dilaksanakan di setiap perapatan jalan itu tujuan nya juga untuk 
memohon kesalamatan sepanjang itu tidak melanggar aqidah Islam”26 
 

 Adapun yang disampaikan oleh Abdul Hamid selaku Tokoh Agama 

mengatakan bahwa: 

“Suronan ini Tradisi yang dilakukan oleh orang tua dulu sebagai bentuk 
permohonan doa untuk diberikan keselamatan, cuman ada beberapa pihak 
yang melaksanakan Suronan ini melenceng dari kaidah-kaidah islam atau 
ajaran Agama Islam, orang tua dulu belum terlalu paham dengan ajaran islam 
sehingga banyak yang melaksanakan melenceng dari ajaran islam sebenar 
nya sah sah saja jika dilaksanakan selagi tidak melanggar aqidah yang 
diajarkan Agama islam, sehingga akhir-akhir ini banyak kegiatan Tradisi ini 
dialihkan ke Masjid-masjid dengan tujuan yang sama yakni memohon 
keselamatan.”27 
 
 
“Menurut saya pribadi Tradisi ini bagus, karena Suronan sebagai warisan 
orang tua kita terdahulu, sekalipun saya belum pernah lagi ikut kegiatan 
tersebut, tapi baguslah masih ada orang tua kita Mbah Kajen yang bisa 
memimpin, kalau saya tidak terlalu paham, tetapi biasanya doa-doa yang 
dipanjatkan bahasa jawa tidak jauh dari nilai Islam.”28 
 
 
“Bulan Suro itu lebih kental dengan Adat Jawa yaitu Sasi suro biasa diadakan 
setiap satu suro itu kita mengadakan syukuran disetiap perempatan dan tidak 
sedikit Ulama memandang dari segi doa-doa nya ada yang melenceng dan 
tidak sedikit pula ada yang menganggap itu sebagai Adat atau mengatakan 
Tradisi ini tidak Haram, cuman pendapat itu selalu bertentangan karena 
pengadaan Tradisi ini diperempatan seandainya pengadaan nya di masjid-
masjid mungkin tidak ada yang menganggap bahwa Tradisi ini Haram, 
bahkan sekarang sudah ada beberapa yang mengadakan di Masjid dengan 
rincian Doa sesuai dengan ajran Islam, sampai sekarang masih ada juga yang 
masih melaksanakan di perempatan jalan, kalau menurut saya pribadi itu 
boleh-boleh saja karena masyrakat Jawa kental dengan Adat nya.”29 

 

                                                             

26 K.H Mudkholul Huda (72) Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum  
27 Abdul Hamid (47) Tokoh Agama  
28 Sugiono (37), Masyarakat Desa Kalonding 
29 Sulyono (35), Kepala Dusun Sidomakmur, Desa Kalonding 
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 Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa Tradisi 

Suronan ialah Tradisi yang dijalanlan oleh orang tua dulu kemudian diwariskan 

kepada anak-anak nya dan dilanjutkan hingga saat ini, beberapa masyrakat suku 

jawa menganggap Tradisi Suronan yang dilaksanakan padaa jaman dulu itu ada 

perbedaan dengan pelaksanaan Tradisi suronan saat ini dimaa Tradisi Suronan 

dilaksanakan pada zaman dulu oleh nenek moyang itu belum memahami tentang 

kaidah-kaidah ajaran islam sehingga melenceng dari ajaran islam, Tradisi Suronan 

saat ini itu lebih diperbanyak zikir dan doa bersama dengan tujuan yang sama yaitu 

memohon keselamatan agar dijauhkan dari malapetaka ada beberapa masyrakat 

melaksanakan Tradisi suronan di perempatan jalan dan ada juga yang 

melaksanakan di Masjid, pada sejatiya arti dari Tradisi Suronan tidak lain yakni 

memperingati tahun baru islam selagi proses pelaksanaan Tradisi ini tidak 

melanggar ajaran islam itu sah sah saja. 

 

“Jadi kalau menurut saya Tradisi Suronan yang dilakukan oleh orang-orang 

terdahulu yang dilakukan di prempatan ini, menurut saya kegiatan seperti 

itu bagus tetapi ada salah satu yang salah gaprah didalam permohonan doa 

disitu dan menurut saya itu juga termasuk penyimpangan ketika kita 

hadapkan dengan keagamaan, kenapa saya bicara seperti itu memang niat 

nya berdoa ketika proses pelaksanaan nya tetapi ada salah satu makanan 

yang menurut saya menyimpang di Agama yaitu makanan yang ditinggal, 

bahasa nya orang-orang itu katanya makanan itu untuk leluhur yang lebih 

mendahului, sebenarnyakan ketika kita berdoa untuk leluhur kita yang 

terdahulu menurut saya itu sudah cukup, kenapa kita harus menyisahkan 

makanan sebagai bentuk untuk leluhur kita itu sangat menyimpang bagis 

saya ketika dihadapkan oleh Agama, dan juga sebenarnya terjadinya seperti 

itu adanya sasi suro yang dilakukan oleh masyrakat jawa di perempatan 

awal mulanya pada dahulu diambil dari salah satu Wali yang ada di Jawa 

yaitu Sunan KaliJaka, dimana dikala itu Sunan Kalijaka itu ketika 

mengajarkan islam kepada Umat nya beliau itu menggunakan Tradisi Jawa 

misalnya seperti Tradisi Wayangan diwayangan tersebut dahulunya cerita-

cerita yang diambil dari seorang dewa-dewa, terus cara Sunan Kalijaka 

memasukkan Agama Islam melalui Wayangan begitu dengan cara 

mengganti peran wayang-wayang itu tadi, itu sebagai salah satu contoh cara 
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Sunan Kalijaka untuk menyebarkan Agama Islam di Nusantara ini khusus 

nya, terus suronan seperti itu dahulu Sunan kalijaka melihat kenapakok 

orang-orang mengadakan hanya makan-makan saja ketika Suronan 

diperempatan jalan, karena itu Sunan Kalijaka mengadakan seperti itu 

dengan membacakan doa-doa untuk para leluhur dan juga memohon 

perlindungan dari Allah untuk keselamatan Desa tersebut dan lain 

sebagainya.”30 

 

 Adapun pendapat dari masyrakat Suku lain: 

“Tradisi Suronan yang dilaksanakan di perepatan jalan yang dilakukan oleh 
masyrakat suku Jawa itu sangat berpengaruh untuk mayarakat umum, 
karena di Desa Kalonding ini ada beberapa suku budaya ada suku Bugis, 
Mandar, Mamuju, dll. Sehingga masyarakat suku lain ketika pertama kali 
melihat Tradisi ini pasti akan terkejut apalagi Tradisi ini dilaksanakan di 
perempatan jalan dan proses pelaksanaan nya ini menggunakan beberapa 
perlengkapan yang menurut orang lain itu agak aneh, tetapi seiring berjalan 
nya waktu masyarakat suku lain sudah menganggap ini hal yang biasa 
sehingga kami terkhusus nya masyrakat diluar suku Jawa sudah tidak 
melihat Tradisi ini berasal dari suku mana melainkan kita bersama sama 
khususnya sebagai masyarakat Desa Kalonding gotong royong untuk 
memeriahkan Tradisi ini selagi kita tidak menduakan Tuhan”.31 
 

 
“Suronan yang dilaksanakan oleh masyrakat Jawa menurut saya sebagai 
Pemuda Tradisi ini perlu kita jaga karena Tradisi Suronan ini ialah warisan 
dari paraleluhur kita, saya sendiri yang berasal dari suku Bugis sangat 
mengapresiasi kegiatan ini dikarenakan dalam pelaksanaan Tradisi ini banyak 
sekali mengandung makna yang sangat penting untuk kehidupan kita, bukan 
hanya orang tua yang hadir dalam acara itu tetapi Pemuda juga turut serta 
dalam kegiatan itu, jadi saya selaku Pemuda Desa Kalonding sangat 
mengharapkan untuk seluruh pemuda kiranya dapat melestarikn Tradisi 
ini.”32 
 
 
“Menurut pemahaman saya terkait dengan Tradisi Suronan ini yang 
dilaksanakan Suku Jawa itu tidak ada persoalan selagi itu memberikan 
dampak Positif untuk orang lain, mungkin ada beberapa orang yang 
menganggap Tradisi ini bid’ah menurut saya itu wajar saja karena Tradisi ini 
tidak ada dalam ajaran Agama Islam apalagi Tradisi ini proses pelaksanaan 
nya itu di perempatan jalan tapi sepemahaman saya karena saya sering 
melihat berlangsung nya Tradisi ini mereka cuman berdoa bersama dan doa-

                                                             

30 Imam Maliki (24), Tokoh Agama Desa Kalonding 
31 Syamsuddin (70), Masyarakat suku Bugis Desa kalonding, Kecamatan Sampaga, 

kabupaten Mamuju 
32 Anjas (23), Pemuda Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju 
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doa nya itu seperti biasanya orang Islam berdoa jadi menurut saya tidak ada 
masalah selagi keyakinan mereka tidak tergoyahkan.”33 
 
 

 Dari hasil wawancara terhadap masyrakat Desa Kalonding kita dapat 

menyimpulkan bahwa Tradisi Suronan di Desa Kalonding yang dilaksanakan pada 

bulan Muharamm tepat nya pada tanggal 1 Suro (Muharram) oleh masyrakat Desa 

Kalonding menjadi salah satu bentuk penguat kepedulian sosial terhadap sesama 

masyarakat Desa Kalonding, dimana Tradisi ini hadir sebagai ajang silaturahmi 

masyrakat Desa Kalonding untuk mempererat tali persaudaraan antar masyarakat 

ydimana kita ketahui bahwa di Desa Kalonding tidak hanya dihuni oleh masyarakat 

suku Jawa saja melainkan banyak ragam suku dan budaya yang berada di Desa 

Kalonding.  

C. Tujuan Tradisi Suronan di Desa Kalonding Kecamatan Sampaga kabupaten 

Mamuju 

1. Tradisi sebagai pengikat persaudaraan 

 Mengingat tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dilakasanakan bukan 

individu melainkan secara berkelompok dalam prosesnya, sehuingga banyak yang 

terkjadi dalam kegiatanb tradisi tersebut yng menimbulkan sisi positif karena 

masyarakat dipertemukan dan disatukan dalam sebuah kegiatan atau wadah yaitu 

tradsisi dalam hal ini suronan. Nur intoyo Tokoh Pemuda Desa Kalonding sekaligus 

KetuaKarang Taruna Desa Kalonding menyampaikan: 

 

“Tradisi Suronan dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat 
yang lain untuk mempererat rasa kepedulian sosial, Tradisi tersebut tidak 
akan terlaksana ketika tidak ada partisipan dari masyarakat yang lain, maka 
dari itu setiap pelaksanaan Tradisi akan dipenuhi banyak orang dari 

                                                             

33 Baharuddin (54), Masyrakat Suku Bugis Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, 

Kabupaten Mamuju 
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masyarakat jawa maupun masyarakat diluar dari suku Jawa, ini membuktikan 
bahwa rasa kepedulian antar masyarakat masih kuat.”34 

 

 Tradisi adalah segala sesuatu seperti Adat, kebiasaan orang terdahulu yang 

diwariskan ke anak-anak nya yang kemudian di lakukan dengan berbagai macam 

cara, adapun tradisi ini dilakukian sebagai bentuk permohonan kepada Allah untuk 

dijauhkan dari segala sesuatu yang berbahaya, tradisi ini dilaksanakan masyarakat 

jawa dan dihadiri dari yang tua sampai yang paling muda, adapun di Desa 

Kalonding berbagai macam suku sehingga ada beberapa anggapan bahwa Tradisi 

tersebut melenceng terhadap ajaran agama islam, tetapi semua itu sudah dijawab 

oleh kegiatan itu tersebut dengan proses kegiatan tersebuit dari yang menghadiri 

hingga bacaan-bacaan yang ada didalam nya semuanya bernilai agamis cuman 

metode saja yang berbeda, tradisi ini menjadi ajang tali silaturahmi bagi seluruh 

masyrakat Desa kalonding yang mana masyarakat jawa maupun masyarakat yang 

diluar dari suku jawa tdk dipermasalahkan untuk menghadiri tradisi tersebut 

sehingga menimbulkan kepedulian bersama terhadap masyarakat Desa Kalonding, 

Gotong Royong, dll. 

2. Tradisi Sebagai Kreasi Masyarakat 

 Sebagaimana perkataan gusdur bahwa tradisi dan kebudayaan adalah cipta 

karsa manusia yang selalu hidup bersama dan beeriringan dengan kehidupan 

manusia, sepanjang manusia itu ada maka kebnudayaan selalu tercipta, sudah 

barang tentu wahyu yang diterima oleh nabi Muhammad bahkan alquran akan 

mengalami pemahaman yang berbeda sihingga para waliyullah yang meneyebarkan 

islam di tanah jawa menggunakan penderkatan tradisi dalam menmyebarkan islam, 

sehingga tradisi oleh para wali di ubah sedemikian rupa kedalam nilai nilai islam, 

inilah kehebatan para wali terdahulu, olehg sebab itu tradisi yang hjadir di tengah 

                                                             

34 Nur intoyo (27), Tokoh Pemuda, Desa kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten 

Mamuju 
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mnasyarakat ini sebagai bentuk wahana dan sarana cara pelaksanan agama 

menggunakan kearifan lokal. 

3. Tradisi Sebagai Melestarikan Nilai Kearifan Lokal 

 Indonesia memiliki banyak bahasa dan orang yang unik, seperti di 

beberapa pulau dari Sabang hingga Merauke. Tatanan sosial yang berbeda di 

nusantara dan konvensi mereka masih dipertahankan dan dijalankan oleh orang-

orang. Peran masyarakat dalam menjaga konvensi sosial dan bahasa sangat penting 

melalui perubahan yang memadukan dialek, aksara, dan budaya. Tatanan sosial 

yang berbeda yang diklaim oleh negara Indonesia telah berubah dari budaya 

masing-masing lokal di Indonesia. Indonesia memiliki karakteristiknya sendiri. 

Kebudayaan yang ada di Indonesia mungkin merupakan kebudayaan yang lahir dari 

para pendahulunya beberapa waktu yang lalu, yaitu zaman yang tidak terpakai. 

Kebudayaan harus dilindungi dan diamankan secara sah. Budaya bisa menjadi cara 

hidup yang dibuat dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari 

zaman ke zaman. Budaya terdiri dari banyak komponen yang kompleks, termasuk 

sistem agama dan politik, konvensi, bahasa, perangkat, pakaian, bangunan, dan 

karya seni. Dialek, seperti budaya, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

manusia sehingga banyak orang cenderung berpikir bahwa itu diturunkan dari 

zaman ke zaman. Ketika seseorang mencoba berkomunikasi dengan individu dari 

masyarakat yang berbeda dan mengubah perbedaannya, tampaknya budaya itu 

dipelajari. Budaya mungkin merupakan keseluruhan cara hidup. Budaya itu 

kompleks, hipotetis, dan luas. Sudut pandang sosial yang berbeda juga menentukan 

perilaku komunikatif. Komponen sosio-kultural ini menyebar dan menggabungkan 

berbagai aktivitas sosial manusia. Budaya memerintahkan manusia untuk berpikir 

dengan baik dan mempertahankan tujuan yang telah diwariskan dari masa ke masa 

oleh para pendahulu mereka. Kebudayaan lahir karena sejarah yang menjadikan 
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kebudayaan sebagai ciri khas yang harus dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat 

sekitarnya.35 

 Koncoroningrat menjelaskan bahwa budaya dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga bentuk; primer sebagai kompleks pemikiran, ide, nilai, standar dan arah; lebih 

jauh lagi sebagai latihan dan aktivitas orang-orang yang dirancang secara kompleks 

dalam masyarakat; Ketiga, sebagai benda yang dibuat oleh manusia.36 

 Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam konvensi suroan 

menggabungkan ketetapan Yang Maha Esa (nilai religius), pemerintahan mayoritas 

yang digerakkan oleh kecerdasan dalam permusyawaratan/perwakilan (nilai 

Gotong-royong) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (nilai toleransi). 

Menyetujui Pancasila menitikberatkan menyepakati ketetapan-ketetapan tersebut. 

Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tradisi Suroan lebih mendekati 

satu dan seolah-olah Ketuhanan Ketetapan (Nilai religius) dimana tradisi Suroan 

lebih pada kepercayaan masyarakat, menuju upacara adat yang diadakan untuk 

meniadakan benteng dan memohon. untuk keamanan setiap tahun.37 

Masyarakat Jawa memiliki budaya yang berbeda, biasanya karena kondisi 

sosial budaya masyarakat yang berbeda satu sama lain. Budaya dapat menjadi cara 

berpikir dan cara individu untuk mengspesifikkan diri dalam segala sudut 

kehidupan berkumpul yang membentuk solidaritas sosial dalam ruang dan waktu. 

Dalam masyarakat awam, khususnya masyarakat Jawa, terdapat pola tindakan atau 

perilaku dan pandangan warganya terkait keyakinan dan keyakinan tentang budaya 

                                                             

35 Roy kembar habibi “Kearifan Lokal Masyrakat dalam melestarikan Tradisi pernikahan 

pepadun di Lampung Utara” Jurnal Antropologi: isu-isu Sosial Budaya Vol 22, No 1, 2020, h. 60-

61 
36 Dalas Julian, Elfahmi Lubis “Makna Tradisi Suroan dalam melestarikan nilai kearifan 

Lokal pada Masyrakat Suku Jawa di Desa Trikoyo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas 

Provinsi Sumatra Selatan, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2 No.2 2022, h. 123 
37 Dalas Julian, Elfahmi Lubis “Makna Tradisi Suroan dalam melestarikan nilai kearifan 

Lokal pada Masyrakat Suku Jawa di Desa Trikoyo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas 

Provinsi Sumatra Selatan, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2 No.2 2022, h. 125 
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bawaan yang diwariskan dari zaman ke zaman oleh individu Jawa, dalam rangka 

menjaga tradisi. 

4. Tradisi Sebagai Tolak Bala’ 

 Masyarakat Jawa mungkin merupakan masyarakat yang berproses untuk 

hidup dengan budaya yang khas. Tradisi Suroan akhirnya menjadi tradisi yang 

melekat erat pada masyarakat Jawa. Kurma Suro pertama bagi banyak orang 

dianggap memiliki keunikan tersendiri. Khusus bagi masyarakat Jawa, satu Suro 

diperingati sebagai hari keramat, karena hari itu juga bertepatan dengan satu Tahun 

Muharram Islam Tak Terpakai dan sebagai peringatan Tahun Jawa Canggih. Pada 

tanggal tersebut masyarakat Jawa sering melakukan upacara sebagai bentuk 

ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan nikmat tak terpakai di awal tahun. Bulan Suro sendiri berasal dari 

penanggalan atau penanggalan Jawa. Oleh masyarakat Jawa, bulan Suro dianggap 

sebagai bulan kembalinya surga, sehingga dianggap sebagai bulan keramat untuk 

meminta berkah, sehingga pada bulan-bulan berikutnya masyarakat akan terus 

diberikan wakaf berupa jaminan, wakaf, yang berlimpah. keberuntungan dan 

mengabaikan semua episode (kekecewaan atau bencana). dalam beberapa bulan 

mendatang. Apalagi, masyarakat meminta bantuan tersebut dengan mengadakan 

perayaan Suro sebagai pesta adat Jawa.38  

 Sejak Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke tanah, manusia mulai 

menyadari betapa sulitnya hidup di bumi. Orang harus berjuang keras untuk hidup 

lebih lama di bumi. Orang-orang dibuat membutuhkan siksaan untuk memenuhi 

semua kebutuhan mereka dan mengatasi semua masalah yang mereka hadapi. 

Infeksi dan malapetaka, baik bencana biasa maupun bencana yang membantu, 

selalu mengintai orang. Kadang-kadang orang bisa selamat dari semua bencana 

yang menimpa mereka, kadang-kadang orang tidak mampu hidup lebih lama 

sehingga mereka menemui kesimpulan. Ada kesadaran bahwa kehidupan di dunia 

                                                             

38 Rizki Effrillia Arfendita, 070610291 (2010) Perayaan Satu Suro Di Kawasan Wisata 

Religi Gunung Kawi Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Skripsi Tesis, Universitas Airlangga. 
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penuh dengan bahaya malapetaka, menyebabkan orang berusaha untuk 

menghilangkan bencana dengan cara yang berbeda. 

 Seperti yang dillaksanakan oleh orang-orang di peradaban kuno atau pra-

Islam yang menjalankan berbagai adat istiadat, seperti tirakat makhluk atau 

manusia agar menjaga jarak strategis dari malapetaka. Atau memang memberikan 

sesajen kepada makhluk halus yang dianggap mempunyai kekuatan yang dapat 

menyelamatkan manusia dari malapetaka.39 

Dalam Islam, malapetaka dan musibah adalah ketentuan Tuhan yang harus 

diakui oleh para mukmin dengan penuh kebenaran. Seperti yang tertuang dalam 

QS Al-Thaghabun:11 berbunyi 

 ِ ِ وَۗمَنْ يُّؤْمِنْْۢ باِللّه صِيْبَةٍ الََِّّ باِِذنِْ اللّٰه ُ بِكلُ ِ شَيْءٍ عَلِيْم   مَا  اصََابَ مِنْ مُّ   يَهْدِ قلَْبَهٗ ۗوَاللّٰه

Terjemahnya:  

 “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan    

ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan 

memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu.’’40 

Abdul Hamid selaku Tokoh Agama menyampaikan: 

 “Tujuan Tradisi ini dilaksanakan untuk meminta doa kepada Allah Swt 

agar dijauhkan dari segala mara bahaya, Mayarakat duduk bersama dan 

meminta doa bersama, jadi kenapa Tradisi Suronan dilaksanakan di 

Perempatan jalan karena makna dari pelaksanaan di perempatan itu 

mencega bala dari segala penjuru jadi kami masyarakat Jawa 

melaksanakan pas di perempatan jalan dan berharap agar dijauhkan dari 

marabahaya yang akan datanng.”41 

 Beberapa upaya yang bisa ditempuh oleh seorang muslim dalam mencegah 

bala atau musibah antara lain: 

 

                                                             

39 Siti Fauziyah, “Pribumisasi Islam dalam Budaya Lokal: Studi tentang ritual Tolak Bala 

di Banten” Jurnal Seminar International Literature Nusantara, Vol.2 No.1 2020, h.119-120 
40 Siti Fauziyah, “Pribumisasi Islam dalam Budaya Lokal: Studi tentang ritual Tolak Bala 

di Banten” Jurnal Seminar International Literature Nusantara, Vol.2 No.1 2020, h,120 
41 Abdul Hamid (47), Tokoh Agama 
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a. Berdoa 

 Ajaran Islam mewajibkan setiap orang berdoa pada awal dan akhir 

kegiatan. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, ada doa. Sholat memungkinkan umat 

Islam untuk lebih fokus pada aktivitas mereka dan membuat mereka berjalan 

dengan lancar. Apalagi dengan berdoa, kita berharap Allah melindungi kita dari 

segala kejahatan yang disebabkan oleh gangguan makhluk yang terlihat dan tidak 

terlihat. Karena doa bagi umat Islam adalah senjata yang digunakan orang untuk 

mengusir umat Islam dan melindungi mereka dari bala dan bencana yang selalu 

menghantui mereka. Melalui doa, orang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, 

merasa hamba yang lemah dan tidak berdaya, kesombongan dan kesombongan 

hilang dari hati manusia. Doa mendorong orang untuk rendah hati dan memberi 

mereka kekuatan mental untuk bertahan ketika krisis melanda. 

b. Ketakwaan 

  Ketakwaan seseorang membuatnya bahagia dan menjaganya dari 

melakukan hal-hal buruk yang tidak diinginkannya. Karena Allah memberikan 

jalan keluar bagi orang yang bertakwa, seperti yang dikatakan QS.al-Thalaq/65.23 

yakni: 

“Barangsiapa yang takut kepada Allah, menyediakan jalan baginya dan 
memberinya makan di tempat yang tidak disangka-sangka; Sungguh, 
Allah akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. 
Sesungguhnya Allah telah menyediakan semuanya. Orang yang bertakwa 
adalah orang yang selalu memikirkan Allah, mengikuti perintah Allah, dan 
meninggalkan larangan Allah. Orang yang saleh menahan diri dari dosa 
besar dan tindakan keji. Orang saleh selalu menepati janjinya, dan sabar di 
saat-saat kesusahan, penderitaan, dan peperangan. Itulah sebabnya pahala 
bagi orang yang bertakwa adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat”. 
 

c. Restu dan rido orang tua 

Bakti kepada orang tua sangat penting dalam Islam. Bentuk bakti antara lain 

menaati orang tua, menuruti keinginan mereka, menghormati orang tua, mendoakan 

orang tua, dan merawat orang tua yang sakit, yang semuanya itu diperbolehkan oleh 

Allah. Jika ada, akan dilakukan. Dengan izin orang tua, berkah Tuhan diperoleh, 
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dan seseorang dapat melakukan banyak hal baik lainnya. Oleh karena itu, setiap 

anak membutuhkan restu dan izin dari orang tuanya jika ingin melakukan sesuatu. 

Seseorang yang mendapat nikmat dan nikmat dari kedua orangtua itu mengandung 

arti bahwa ia telah mendapatkan nikmat dari Allah SWT sehingga keselamatannya 

menjadi kenyataan. Di sisi lain, ketidaktaatan kepada orangtua membawa 

ketidaksepakatan karena menyebabkan kemarahan Tuhan. Dengan demikian, untuk 

mewujudkan keamanan dan kemakmuran, setiap muslim harus berbakti kepada 

kedua orangtua tersebut. 

d. Sedekah 

Bersedekah sangat dianjurkan dalam Islam. Zakat ialah pemberian harta 

secara sukarela di luar jatah wajib zakat. Sedekah dapat mengurangi rasa cinta harta 

yang berlebihan. Memberi mencegah seseorang menjadi pelit dan serakah serta 

selalu merasa dirugikan. Rasrullah melihatnya berkata, “Lebih baik mengangkat 

tangan daripada menurunkannya,” katanya. Prioritaskan yang paling 

membutuhkan. Filantropi terbaik adalah lebih banyak kekayaan daripada yang 

dibutuhkan. Allah melindungi orang-orang yang menjaga kehormatan. Barangsiapa 

merasa cukup, Allah akan memenuhi kebutuhannya. 

Memberi manfaat tidak hanya bagi yang menerimanya, tetapi juga bagi 

yang memberi. Rasulullah bersabda: “Cepatlah bersedekah. Tidak ada bencana 

yang datang sebelum sedekah. Belilah masalahmu dengan sedekah, sembuhkan 

penyakitmu dengan sedekah. Dan itu juga baik bagi mereka yang menyumbang, 

karena orang merasa lebih baik ketika mereka memberi. Memberi sedekah 

mempersempit jurang antara kaya dan miskin, menciptakan solidaritas sosial, dan 

memungkinkan orang saling membantu untuk membangun masyarakat yang 

damai”. 
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e. Berzikir 

 Dzikir sebagai kegiatan menyebut nama Allah sangat dianjurkan dalam 

Islam. Di saat-saat kritis perang, bencana, kesulitan, dll., Allah memerintahkan para 

penyembah untuk melakukan zikir. Dengan melantunkan doa, orang beriman akan 

memperoleh kebahagiaan, kegembiraan dan ketenangan jiwa. Bacaan ini sebagai 

suatu upaya orang mukmin untuk memohon perlindungan kepada Allah agar 

dihindarkan dari musibah, kejahatan dan segala kejahatan baik dari setan, jin dan 

manusia.42 

d. Bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw 

 Berdoa kepada Nabi Muhammad ialah perbuatan yang mulia. Sarawat 

Allah berbelas kasih kepada budak. Berkat Allah kepada Nabi Muhammad 

diberikan dalam bentuk rahmat, sukacita, rasa hormat dan pujian. Shalawat, yang 

diucapkan umat Islam kepada Nabi Muhammad, ialah doa untuk menjaga perintah 

Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk mendoakannya, bukan 

karena ia membutuhkan syafaat umat, tetapi karena ia kembali kepada orang-orang 

yang mendoakannya. Karena ingin Berkah Nabi Muhammad adalah bentuk cinta 

dari para pengikutnya. Shalat kepada Nabi meningkatkan keimanan, menyucikan 

jiwa, menghilangkan duka dan kesulitan, dan dapat menjadi mediator yang 

melaluinya pertolongan dan rahmat tercurah kepada mereka yang 

mengamalkannya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya bagi seluruh umat Islam agar 

senantiasa berdoa kepada Nabi Muhammad SAW memohon pertolongan dan 

perlindungan dari bencana baik di dunia maupun di akhirat.

                                                             

42 Siti Fauziyah, “Pribumisasi Islam dalam Budaya Lokal: Studi tentang ritual Tolak Bala 

di Banten” Jurnal Seminar International Literature Nusantara, Vol.2 No.1 2020, h.122 

 



 

60 
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti 

menyimpulkan beberapa kesimpulan dari penelitian ini: 

Pertama, Tradisi Suronan adalah salah satu tradisi yang tetap eksis dan tetap 

dilaksanakan oleh masyarakat desa Kalonding terkhusus suku Jawa. Pelaksanaan 

tradisi Suronan tidak hanya melibatkan suku Jawa saja, tetapi suku-suku yang ada 

di desa dan sekitaran Kalonding juga turut serta meramaikan perayaan tradisi 

Suronan ini. Tradisi Suronan ini dibawah oleh suku jawa yang berasal dari daerah 

Wono Mulyo kabupaten Sulawesi Barat. Tradisi yang dilakukan pada tanggal 1 

Muharram atau satu suro ini biasanya dilaksanakan di perempatan jalan. 

Masyarakat kemudian membawa lauk pauk sederhana seperti tempe dan tahu yang 

melambangkan kesederhanaan dalam menjalani hidup. Kemudian tetua adat berdoa 

untuk keselamatan dan tolak bala. Tradisi ini dilaksanakan setelah shalat Ashar 

menjelang Magrib. 

Kedua, Tradisi Suronan adalah warisan budaya dari nenek moyang yang 

tentunya memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan dari tradisi 

suronan ini yaitu sebagai bentuk Doa agar diberikan keselamatan dan dijauhkan 

dari marabahaya dan juga bertujuan sebagai pengikat persaudaraan antara 

masyarakat Desa Kalonding. Pelaksanaan tradisi yang melibatkan banyak 

komponen masyarakat tentunya membentuk ikatan persaudaraan dengan 

sendirinya. Sebagai kreasi masyarakat, sebagai upaya melestarikan nilai kearifan 

lokal dan tradisi sebagai tolak bala’.  
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B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran baik kepada 

pembaca karya ilmiah ini maupun kepada peneliti-peneliti selanjutnya. 

Pertama, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi 

bagian penjelasan terkait tradisi Soronan yang seringkali masih disalah artikan oleh 

sebagian masyarakat. 

Kedua, semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi 

siapa saja pembacanya dan menjadi tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya. 
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