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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan tranliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت  

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س
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 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha ha Ha ھ

 hamzah ’ Apostrof ء 

 ya ya Ye ي



 
  

xii 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir. Maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  fatḥah A A 

  َ  Kasrah I I 

  ُ  ḍammah U U 

Vocal rankap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya>’ Ai a dan i ـىَْ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ـوَْ 

 Contoh:  

:   كَيْفَ   kaifa   

:   هَوْلَ   haula 

3. Maddah  
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Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harakat dan 

huruf 

Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 

ی َُ ا ̸… َُ … fatḥah dan alif atau ya’ a> a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ i> i dan garis di atas ـــىِْ      

 ḍammah dan wau u> u dan garis di atas ــــ ـوْ 

Contoh:  

:  مَاتَ   ma>ta 

 <rama : رمى 

 qi>la : قِيْلَ 

:  يََ وْت    yamu>tu  

4. Ta>’ marbu>t}hah 

Transliterasi untuk ta>’ marbutah ada dua, yaitu: ta>’marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan 

ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adala [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

 raudah al-atfa>l : رَوْضَة الأطْفَال  

 al-madi>nah al-fa>dilah :     الَْمَدِيْـنَة الْفَاضِلَة   
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 al-hikmah :  اَلِْْكْمَة  

5. Syaddah (tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ُٰ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 <rabbana : ربَٰـنَا

نَا  <najjaina : نَََّيـْ

 al-haqq : اَلْْقَ  

 nu’ima : ن ـعِٰمَ 

 aduwwun‘ : عَد و  

Jika huruf ی ber-tasydi>d di akhir sebuah katadan didahului oleh sebuah huruf 

kasrah ( ِٰـــى), maka ia ditrasliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i>). 

Contoh: ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 ali> (bukan ‘aliyy atau ‘aly)‘ : عَلِي  

 arabi> (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ : عَرَبِ  

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma’rifah). dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dengan garis mendatar (-). 

Contoh:  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْس  
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 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الزَّلْزَلَة 

  al-falsafah : الَْفَلْسَفَة 

  al-bila>du : الَْبِلَاد  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia 

berupa alif. 

Contoh:  

 ta’muruna : تأَمُْرُ 

 ’al-nau : الَنـَّوْع  

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أ مِرْت  

8. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa arab 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh:  

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-jala>lah ( الله) 
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Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh:  

 di>nullah : دِيْن  الله 

Adapun ta>’marbu>t{ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

 hum fi> rah}matilla>h :   ه مْ فِِ رَحَْْةاللِّٰ 

10. Huruf kapital 

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 

A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama 

juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, 

dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muhammadun illa> rasu>lu 

Inna> awwala baitin wudia linna>si lallazi> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramadhan al-Lazi> unzila fih al-Qur’a>n 
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Nasi>r al-Di>n al-Tu>si> 

Abu> nas}r al-fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz} min al-Dala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibn (anak dari) dan abu (bapak 

dari) sebagian nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  

B. Daftar singkatan 

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah: 

swt.  =  subh}a>nahu> wa ta’a>la>  

saw.   =  sallalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s  =  ‘alaihi al-sala>m 

H  =  Hijrah  

M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

1.   = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   =  Wafat Tahun 

QS…/…: 4 =  QS al-Baqarah/2:4 atau QS A>li ‘Imra>n/3:4 

HR   =  Hadist Riwayat 
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ABSTRAK:  

Nama :Kasman J.Momole 

NIM : 80100112291 

Judul :Mistisisme dalam Falsafah Jou se Ngofangare di Kesultanan Ternate 

 Tesis ini membahas tentang Mistisisme dalam Falsafah Jou se ngofangare di Kesultanan 

Ternate. Tinjauan dari mistisisme dalam Falsafah Jou se ngofangare dengan tiga sub masalah 

yaitu: Rumusan masalah pertama. Bagaimana Sejarah Mistisisme dalam Falsafah Jou se 

ngofangare? Kedua. Bagaimana Pandangan mistisisme dalam Falsafah Jou se ngofangare di 

Kesultanan Ternate? Ketiga. Bagaimana bentuk Mistisisme dan Falsafah Jou se ngofangare di 

Kesultanan Ternate? 

 Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. 

yang berlokasi di kesultanan Ternate. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan historis filsofis dan mistisisme yang bersifat observasional, dan pendekatan 

fenomenologi, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder metode yang digunakan yaitu: pertama. Pengamatan (observasi) dan kedua. 

Wawancara (interview) yang digunakan dalam wawancara a. terstuktur (struktured Interview), 

yang kedua wawancara Mendalam dan ketiga dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisis 

deskriptif.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1. Di wilayah Ternate Maluku Utara telah 

mengalami peradaban Tauhid sebelum kedatangan Islam. Orang Ternate telah mengetahui 

Tuhan dengan sebutan Jou. dalam bahasa Terante Toma ua se hang moju poga idadi sosira.?. 

artinya: Sebelum segalah sesuatu diciptakan apa lebih dulu diciptakan. Oleh Tuhan?. Jou se 

ngofangare, Dzat tertingi sebagai Giki Amoi dalam pandangan masyarakat Ternate merupakan 

kekuasan Tertinggi. 2. Falsafah yang  dianut oleh kesultanan Ternate, dijadikan sebagai 

pandangan hidup masyarakat dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh kesultanan, disebut 

sebagai hukum adat. Sembilan hukum adat kesultanan Ternate yang mengandung makna religi 

yaitu: Adat se Atorang, Istiadat se Kabasaran, Galib se Lakudi, Sere se Duniru, Cing  se 

Cingare, Baso se Rasai, Cara se Ngale, Loa se Banar, Duka se Cinta, Baso se Hormat. 3. 

Mistisisme yang dimiliki oleh Kesultanan Ternate suda lebih dulu sebelum kedatangan Islam, 

di Ternate dikenal dengan Jou se ngofangare landasannya adalah Tuhan yang bersifat 

immateril. Padangan hidup tidak boleh dipisahkan dengan adanya mencari Tuhan dengan 

konsep budayanya masing-masing. Ternate dikenal dengan Tradisi suba Jou segalah yang tidak 

bisa dipisahkan dari hubungan antara Tuhan dan hamba-Nya yang dilakukan sepanjang 

hidupnya di dunia dan diahirat. 

 Implikasi penelitian ini adalah, pertama peneliti, harapkan bagi masyarakat kesultanan 

Ternate terutama masyarakat adat, para ulama, dan para pemimpin kesultanan Ternate agar 

selalu meningkatkan falsafah dan mistisisme dikesultanan Ternate  agar selalu hidupdan 

berkembang sesuai dengan adat seatorang. Kedua diharapkan kepada kesultanan Ternate 

terutama yang berada di kadaton selaku petugas kadaton bobato dunia dan bobato ahirat agar 

hendak melakukan pelayanan kepada masyarakat hususnya masayarakat secara administrasi. 

Ketiga. Diharapkan kepada pemerinta kebudayaan untuk mengintensif sosialiasi-sosaliasi 

tetang pencatatan budaya sampai kedesa-desa terpencil. 
Kaca Kunci: Mistisisme, Falsafah Jou se ngofangare. 
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ABSTRACT: 

Name       : Kasman J. Momole 

Student ID : 80100112291 

Title       : Mysticism in the Jou se ngofangare Philosophy in the Sultanate of Ternate 

This thesis discusses mysticism in the Jou se ngofangare philosophy in the 

sultanate of Ternate. An overview of mysticism in Jou se ngofangare's philosophy with 

three sub-problems: First, what is the history of mysticism in the Jou se ngofangare 

philosophy? Second, what is the view of mysticism in the Jou se ngofangare philosophy 

in the sultanate of Ternate? Third, what was the form of Jou se ngofangare mysticism 

and philosophy in the sultanate of Ternate? 

The type of research used in this research is field research, which is located in the 

Sultanate of Ternate. The research approach used is a historical approach of philosophy 

and mysticism, which is observational, and a phenomenological approach. The data 

sources used are primary and secondary. The methods used are observation, interview 

with a structured and in-depth interview, and the third is documentation. The data 

analysis technique is descriptive analysis. 

The research results show that: (1). In the Ternate region, North Maluku, there was 

a Tawheed civilization before the arrival of Islam. Ternate people know God as Jou. In 

Terante, "toma ua se hang moju poga idadi sosira?" means Before everything was 

created, what was created first? By God? Jou se ngofangare, the highest essence as Giki 

Amoi in the view of the Ternate people, is the highest authority (2). The philosophy 

adopted by the Ternate sultanate was used as the community's way of life with the rules 

set by the sultanate, referred to as customary law. The nine customary laws of the Ternate 

sultanate which contain religious meaning are Adat se Atorang, Istiadat se Kabasaran, 

Galib se Lakudi, Sere se Duniru, Cing se Cingare, Baso se Rasai, Cara se Ngale, Loa se 

Banar, Duka se Cinta, Baso se Hormat (3). The mysticism of the Ternate sultanate 

predates the arrival of Islam. In Ternate, it is known as Jou se ngofangare, the basis of 

which is an immaterial God. Views on life should not be separated from seeking God 

with one's cultural concept. Ternate is known for its suba Jou Allah tradition, which 

cannot be separated from the relationship between God and His servants, which is carried 

out throughout their lives in this world and the hereafter. 

The implications of this research are, firstly, the researcher hopes that the people 

of the Ternate sultanate, especially the indigenous people, ulama, and leaders of the 

Ternate sultanate, will improve the philosophy and mysticism of the Ternate sultanate so 

that it always lives and develops by seatorang customs. Second, it is hoped that the 

sultanate of Ternate, especially those in the kadaton as kadaton officers of the world 

bobato and hereafter bobato, will provide services to the community, specifically 

administrative service. Third, It is hoped that the cultural government will intensify 

outreach regarding cultural recording in remote villages. 

Keywords: Mysticism, Jou se ngofangare Philosophy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mistisisme dipandng dalam dunia Islam sebagai kata tasawuf, secara spritual 

dalam konteks luas, yang memberi ruang berbagai keyakinan, simbol, dan ritual dari 

banyak sumber, termasuk Islam dan mistisisme Islam, mistisisme Islam yang disebut 

sufisme atau tasawuf tidak harus memerlukan identitas Muslim.1 Pelaksanaan 

kehidupan yang beragam sebagaimana di hubungan antara seorang hamba dengan 

Tuhan tidak lebih hubungan seorang hamba yang harus menyembah kepada Tuhan-

Nya.2 

Dari segi amaliah yang dilaksanakan ahli tasawuf, yang dimulai menghiasi diri 

dengan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh agama dan kebiasaan yang mulia. Di 

dunia baru tasawuf, Al-Gh}aza>li tidak sepaham dengan tasawuf paham al-hulul atau 

wah}dat al-wujud, pemahaman Al-Gh}aza>li didasarkan pada pancaran dalam hati, 

bagaikan sumber air yang jernih, bukan dari hasil penyelidikan akal, tidak pula hasil 

dari argumen-argumen ilmu kalam.3  

Pemahaman Agus Mustofa, tentang Nur Muh}ammad saw. Bahwa segalah sesuatu 

yang terjadi di alam semesta tercipta dari Nur Muh}ammad adalah sebuah mitos.4 Yang 

dimaksud para kalangan mistisisme Islam, adalah Ruh Muhammad bukanlah badan 

 
1 Jamal Malik dan Jhn Hinnels, Sufism In The West, terj. Gunawan, Sufi-Sufi Diaspora, (Cet. ke-

I; jakarta: mizan 2015), h. 205.  
2 Zakiah Daradjat, Dkk. Pengantar Ilmu Tasawuf,  (Jakarta: Naspar Djaja 1983), h.  13. 
3 Pradana Boy, Filsafat Islam Sejarah, Aliran dan Tokoh, (Cet. I; Malang: Umm Press 2003), h. 

177. 
4 Mitos adalah segalah sesuatu yang di karamatkan tanpa diketahui alasannya. Seringkali hanya 

orang lain mengeramatkan, lantas diakui lalu mengikutinya. Lihat buku Mitos dan Anekdot Agus 

Mustofa 2011, h. 9.   
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atau fisiknya, itupun tidak ada pijakan dalam Al-Qur’an pada patokannya Al-Qur’an 

bila demikian, bahwa alam semesta diciptakan dari Nur Muhammad maka Allah telah 

memberikan Informasi dalam Al-Qur’an.5     

Gerakan dalam (sentripetal) mendekatkan pada kesadaran mistikal dan keluar 

(sentrifigal) sebagai wujud partisipasi membangun tradisi dan institusi sosial. Jadi 

berbahasa berarti menciptakan dan sekaligus memahami situasi dalam jaringan 

interteks karena setiap saat kita mesti berada dalam situasi yang mengundang 

penafsiran dan respons serta partisipasi.6 Dalam peribadatan yang bercorak mistis, di 

dalamnya mengandung ritual-ritual tersebut terwujud dan termanisfestasi berbagai 

tradisi ucapan keagamaan dilatari oleh budaya agama dan budaya sosial. Konteks dan 

konstruk pengamalan ucapan keagamaan demikian merupakan implikasi dari warisan 

Islam masa lalu.7 

Falsafah juga mengajarkan rendah hati, karena diperhadapkan percakapan rasa 

ingin tahu, demikian pula kepastian akan dimulai dari rasa ragu-ragu dan falsafah 

dimulai dari kedua-duanya. Olehnya itu, berfalsafah berarti berendah hati karena tidak 

semuanya akan diketahui dalam kesemestaan yang seakan terbatas. Dalam filsafat ilmu 

mengajarkan bahwa berfalsafah adalah jalan untuk mengoreksi diri, semacam 

keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh kebenaran yang dicari telah kita 

jangkau.8 

 
5 Agus Mustofa, Mitos dan Anekfot, (Surabaya: PADMA Press, 2011), h. 55.   

6 Franz Magnis Suseno, Menalar Tuhan (Yogyakarta: Kanisius 2006), h 30-31. 

7 Mashadi, “Konteks dan Corak Mistisisme Islam dalam Tradisi Keagmaan Masyarakat 

Gorontalo”, Study Keislaman Jurnal: Vol. 17, No. 2 (2013), h. 270.  

8 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, kata pengantar oleh Andi 

Hakim Nasution (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018), h 19. 
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Sebagai al-awwal di wilayah Moloku kie Raha dapat dipahami dalam konteks 

budaya Ternate sebagai contoh dan simbol dalam sebuah proses yang berlangsung 

dalam melaksanakan adat seatorang.9 Ternate juga termasuk Kesultanan terkemuka 

disala satu wilayah Indonesia bagian timur, yang memiliki hukum adat dan falsafah 

sendiri dikenal dengan adat se atorang pandangan ini diikuti oleh masyarakat secara 

berlangsung sampai saat ini dipegang sebagai ketentuan moral untuk mengatur sistem 

pemerintahan, aturan mengenai masalah politik, dan sosial budaya. Demikian adat se 

atorang tersebut mengalami akulturasi Islam mulai dari 1257-1272 pada abad ke-13 

mulai Kerajaan Ternate di Islamkan. 

Berabad-abad lamanya masuknya Islam, di Kesultanan Ternate memainkan peran 

yang sangat singnifikan sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Timur untuk 

menyebarkan agama Islam. Wilayah kekuasaan Ternate meliputi hampir seluruh 

kawasan Indonesia Timur yakni; Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 

Selatan, Papua, bahkan sampai di negeri sebrang Mindanau di Philipina. Ternate juga 

dikenal sebagai perputaran ekonomi yang dihasilkan dari kekayaan alam dikenal 

dengan rempah-rempah sehingga menarik minat para pedagang Nusantara seperti Jawa 

dan Melayu maupun pedagang asing dari negeri India, Arab, Eropa bahkan Cina. 

Disinilah Ternate kemudian menjadi negeri yang sangat terbuka terhadap akulturasi 

budaya lain selain Islam.10 

Ternate merupakan wilayah Kesultanan di Maluku, Maluku Utara, termasuk di 

dalamnya juga, Kesultnan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Empat 

 
9 Sahjad M. Aksan, “Konsep Dasar Falsafah Jou Se Ngofa Ngare dalam Tradisi dan Budaya 

Ternate” Kajian Social Agama Hukum dan Pendidikan, 1. no. 1 (2016),  h. 4. 

10 Sahjad M. Aksan, “Konsep Dasar Falsafah Jou se ngofangare dalam Tradisi dan Budaya 

Ternate”, h. 1. 
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Kesultanan ini lebih dikenal dengan sebutan nama “Moloku kie Raha” emapat 

penguasa wilayah. Dari beberapa sumber sejarah Maluku Utara, memiliki empat masa 

(periode). 

1. Masa sebelum Islam disebut zaman momole   

2. Masa Akulturasi I, 1257-1272 

a. Masa Islam Awal 

b. Masa Peralihan 

c. Masa Islam lanjutan 

3. Masa Akulturasi II, 1486-1500 

a. Akulturasi Spanyol dan Portugis 

b. Akulturasi Belanda dan Inggris 

4. Masa Mutahir  

Falsafah Jou se Ngofangare tidak diketahui kapan lahir, bahkan seorang tokoh 

yang mengatakan Jou se Ngofangare pun tidak diketahui, hal demikian itu diperkuat 

oleh Sri Sultan, Mudaffar Syah Sultan Ternate ke-48 mengatakan bahwa falsafah Jou 

se ngofnangare telah ada sejak zaman Momole sebelum kedatangan Islam dan lahir 

sejak karya murni dari akal budi masyarakat Ternate Maloku kie Raha dan secara 

berlangsung dijaga sampai saat ini. Pada saat islamisasi di Ternate tidak merubah 

falsafahnya, hanya saja memperkokoh nilai dasar.11 dari falsafah Jou se Ngofangare. 

Makna simbolik tergambarkan sebagai filosofi yang terkandung dalam lambang 

masyarakat Maluku Utara “goheba” dengan Falsafah Jou se Ngofangare. bila Jou se 

Ngofangare dalam pemahaman Islam adalah Al-Awwa>l yang awal dari penciptaan 

 
11 Sahjad M. Aksan, “Konsep Dasar Falsafah Jou se ngofangare dalam Tradisi dan Budaya 

Ternate”, h. 2. 
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segala yang ada, maka tara no Ate adalah awal dari diturunkannya manusia (Adam) 

untuk dijadikan pemimpin (Khalifah) di bumi yang di anugrahkan Allah dengan ilm’ 

atau ilmu pengetahuan agar manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya, mendapat 

keselamatan dunia dan ahirat.12 

Jou se Ngofangare selalu dihubungkan oleh masyarakat Kesultanan, bahwa Islam 

memiliki keterkaitan Jou se Ngofangare, sehingga kata “Jou” diartikan Allah kata 

Ngofangare yang memiliki makna sebagai “hamba laki-laki” Muhammad saw. Ada 

yang sangat dikenal di Kesultanan Ternate dengan bahasa Ternate yang memiliki nilai 

filosofis13 di antara tradisi lokal dengan Islam diungkapkan dengan apik dalam “buku 

Tembaga” yang berbunyi: 

Adat matoto agama, agama matoto kitabullah syari’at agama Rasulullah 
majojoko dorobalolo dalil tifa se moro-moro 

artinya: 

Adat bersandarkan agama, agama bersandarkan kitabullah, bersyari’atkan agama 
Rasulullah (Islam), berpedoman pada penafsiran para ulama.14 

Dilihat dari falsafah ini dimulai dari metafisik yang menanyakan Awal mula 

kejadian manusia dan alam semesta. Nabi dan Rasul diutus ke bumi oleh Allah, isi 

ajarannya, tidak berbilang, untuk mengajarkan bahwa wajib percaya akan adanya Allah 

swt. Dan hampir semua Nabi dan Rasul mengajarkan pula tentang kehidupan yang 

kekal untuk kita hadapi selepas mati ruh kita tercabut dari jasad. Mulai dari Nabi 

pertama Adam hingga Nabi terahir Muhammad saw. Ajaran pertama tentang 

 
12 Jerry Dounald Rahajaan, dan Novian Denny Nugraha, “Makna Fala Raha (Empat Rumah) 

Dalam Budaya Masyarakat Ternate”, Kalatanda, vol. 1 no. 1 (2016), h. 78. 

13 Sahjad M. Aksan, “Konsep Dasar Falsafah Jou se ngofangare dalam Tradisi dan Budaya 

Ternate”, h. 2. 

14 Syarifuddin Gazal, “Jou se ngofangare”, Disertasi (Makassar: PPs Universitas Hasanuddin-

2008), h. 3. 
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ketauhidan meyakini adanya Allah swt. dan Nabi Muhammad serta Nabi-Nabi yang 

lain.15 

Jou se Ngofangare dalam kepercayaan Ternate bahwa Jou (Allah) sudah 

diketahui sejak zaman momole hanya saja Islam hadir untuk melengkapi. Ngofangare 

(Muhammad) merupkan utusan Tuhan melingkupi dari seluruh alam semesta. Jou se 

Ngofangare konteks sufistik dipahamai sebagai Allah dan nur Muhammad Jou (Allah) 

Ngofangare (Muhammad). 

Setelah kedatangan Islam di Ternate mengajarkan asas Islam yang disebut dua 

kalimat syahadat dalam kalimat tersebut yang berbunyi, Asyhadu an lailaha ilia Allah 

wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dipahami kalimat syahadat ini oleh 

masyarakat kesultanan Ternate disesuaikan dengan falsafah Jou se Ngofangare. Jika 

dikontekskan dan dijelaskan dari dua kalimat syahadat tersebut Asyhadu an la llaha 

illah Allah memiliki relevansinya dengan istilah Jou, sedangkan dalam kalimat Wa 

asyhadu anna Muhammad Rasulullah sejelan dengan Ngofangare. 

Dipahami Jou se Ngofangare secara ontologis maka, ditemukan ilmu 

pengetahuan tentang sesuatu menjadi ada, Jou se Ngofangare berawal dari al-awwal 

dialah yang awal (Tuhan) pada pemaknaannya asal segala sesuatu manusia dan alam 

semesta. Jika sesuatu itu diadakan al-Awwal, maka aksiomanya adalah alam semesta 

dan seluruh isinya pasti berasal dari al-Awwal, dialah Jou se Ngofangare. Tahapan ini 

terjadilah dialog oleh kalangan tasawuf, awal antara engkau dan aku. Sehingga 

terjadilah ma'rifah. Dalam konteks demikian dideskripsikan dalam bahasa Ternate 

secara puitis yang mengandung pengertian religius dan filosofis yang sangat kental 

 
15 Hamka, Pengajaran Agama Islam, Membincan Rukun Iman dan Bingkai Wahyu Dan Akal, jilid 

ke-III. (Jakarta: Republika 2018), h. 10.  
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dipahami dalam kalangan masyarakat Kesultanan Ternate disebut dolo bololo, yaitu; 

gudu moju sito nonako, ri jou sito suba yang, artinya: aku sudah mengenal-Nya, maka 

aku menyembah-Nya. 

“Mistisisme dalam Falsafah Jou se Ngofangare di Kesultanan Ternate”  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sejarah Mistisisme dalam Falsafah Jou se Ngofangare? 

2. Bagaimana menganalisis Mistisisme dan Falsafah Jou se Ngofangare di 

Kesultanan Ternate ? 

3. Bagaimana Pandangan Umum mistisisme dalam Falsafah Jou se Ngofangare di 

Kesultanan Ternate? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Sebelum peneliti, masuk lebih jauh untuk membahas judul penelitian di atas 

telebih dahulu peniliti menjelaskan pada kalimat yang ada di dalam judul untuk 

memudahkan pembaca memahami objek kajian yang dimaksud jangan sampai 

dikhawatirkan salah penafsiran para pembaca dalam pembahasan ini: 

1. Fokos Penelitian 

Penelitian ini akan di fokuskan pada Mistisisme dalam Falsafah Jou se 

Ngofangare di Kesultanan Ternate 

2. Deskripsi fokus  

Mistisisme, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai mysticism, bahasa Yunani 

mystikos, yang artinya rahasia tersembunyi dari mystes orang yang mencari rahasia-
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rahasia kenyataan atau disebut myein, menutup mata sendiri.16 Pandangan Islam 

mistisisme disebut kata tasawuf. Kata Hamka seorang tokoh muslim Indonesia 

mengatahkan bahwa tasawuf ialah latihan-latihan jiwa. Mempertinggi sifat-sifat yang 

terpuji Mahmudah dan menahan dorongan nafsu buat sifat-sifat tercelah Madzmumah 

sehingga menjadi bersihlah hati sanubari yang bersih itulah yang dapat mendekati 

Tuhan, apa lagi jika senantiasa dihias dengan zikir, yaitu ingat atau menyebut Allah.17 

Maka inilah yang akan dinikmati oleh sufi, pada keindahan Tuhan untuk bercakap-

cakap dengan Tuhan, hal semacam ini yang menjadi penting bagi kalangan sufi modern 

Falsafah gagasan atau pandangan hidup yang dimiliki oleh manusia sedangkan 

filsafat dalam istiah Yunani terdiri atas dua kata philo dan sophia. Philo yang berarti 

cinta dalam arti luas, yakni keinginan dan shopia berarti hikmat (kebijakan) atau 

kebenaran (love of wisdom). Menurut Louis O. Kattsoff, dalam perenungan kefilsafatan 

berusaha untuk menyusun suatu bagan konsepsional. Konsepsi (rencana kerja) 

merupakan hasil generalisasi dan absraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta 

proses-proses dalam hubungan yang umum. Proses yang dibicarakan disini ialah 

pemikiran itu sendiri. Karena filsafat merupakan hasil menjadi kritisnya manusia 

terhadap diri sendiri sebagai pemikir di dalam dunia yang dipikirkannya.18 

Jou se Ngofangare, falsafah Jou se Ngofangare tidak ditahui kapan lahir, bahkan 

seorang tokoh yang mengatakan Jou se Ngofangare pun tidak diketahui, hal demikian 

 
16 M. Hidayatullah S. “Mistisisme dalam Perspektif Filsafat Analitik: Antara Wittgenstein Dan 

Hehdi Ha’iri Yazdi”, h. 225. 

17Hamka, Perkembangan dan Pemurnian Tasawuf, dari Masa Nabi Muhammad Saw. Hingga 

Sufi-Sufi Besar, h. 171-172.  

18 Louis O. Kattsoff, Elemnts of Philoshopy, terj. Soejono Seomargono, Pengantar Filsafat,  

(Yogyakarta: Tiara Wacana 2004), h. 7. 
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itu, diperkuat oleh Sri Sultan, Mudaffar Syah sultan Ternate, mengatakan bahwa 

falsafah Jou se Ngofangare telah hadir sejak zaman momole sebelum kedatangan Islam 

yang lahir hadir dari karya murni akal budi masyarakat Ternate Maloku kie Raha dan 

secara berlangsung dijaga sampai saat ini. 

Kesultanan Ternate, Ternate juga termasuk Kesultanan terkemuka disalah satu 

wilayah Indonesia bagian timur, yang memiliki hukum adat dan falsafah sendiri 

dikenal dengan adat se atorang pandangan ini diikuti oleh masyarakat secara 

berlangsung sampai sekarang dan pegang sebagai ketentuan moral untuk mengatur 

sistem pemerintahan, aturan mengenai masalah politik, dan sosial budaya. Demikian 

adat se atorang tersebut mengalami akulturasi Islam mulai dari 1257-1272 pada abad 

ke 13 mulai Kerajaan Ternate di Islamkan. Untuk lebih jelas tentang fokus penelitian 

dan deskripsi fokus, dapat di lihat bagang di bawah ini: 

 Tabel. 1.1. Fokus dan Deskripsi Fokus  

No. FOKUS PENELITIAN DESKRIPSI FOKUS 

1. Mistisisme Kesultanan Ternate 

2. Falsafah Mistisisme dalam Falsafah Jou se Ngofangare 

3. Jou se Ngofangare Adat Istiadat di Kesultanan Ternate  

D. Tinjauan Pustaka 

Menelusuri kajian terdahulu dengan beberapa penelitian yang lain memiliki 

relevansi dengan penelitian ini, maka dalam rangka spesifikasi dan membatasi 

penelitian, penulis akan membagi dalam dua kategori: pertama literatur yang 



10 
 

 
 

berhubungan dengan mistisisme, kedua literatur yang berkaitan dengan Falsafah Jou 

se Ngofangare di Kesultanan Ternate 

Pertama, Penelitian Disertasi yang di tulis oleh Syarifuddin Gazal, dengan Judul: 

“Jou se ngofangare” Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin 

Makassar 2008. Disertasi tersebut memberikan efektif dan menekankan ulasannya 

pada aspek ritual mistik atau mistisisme Islam yang dianut dan dipraktekkan oleh 

sebagian komunitas adat Kesultanan Ternate. Pada penekanannya tidak menjauhi 

aspek-aspek lainnya, tetapi juga dapat dilihat pada implikasi mistik dalam bentuk 

simbol-simbol yang terdapat dalam struktur sosial yang ada. 

Hal yang demikian tentu berdasarkan penjelasan di atas pandangan mistik, Tuhan 

(Jou madihutu) adalah hakekat yang sebenarnya, sedangkan segala sesuatu baik alam 

semesta macro cosmos adalah berasal dan bersumber dari Tuhan. Jadi sebenarnya Jou 

se Ngofangare dapat dimaknai bahwa Tuhan dan hamba pada prinsipnya hanyalah satu, 

dan manusia dapat menyatu dengannya dalam kesatuan mistik mystical union.19 

dijelaskan budaya masyarakat Ternate dalam pendekatan antropologi, mistisisme 

Islam, sosial dan Filsafat.  

Jou se Ngofangare sebagai simbol masyarakat Kesultanan Ternate, al-awal, pada 

penjelasan terkait mistisisme corak kajian mistisisme Islam secara umum terkait 

dengan pengkajian di kesultanan Ternate.20  Dengan mencermati uraian tersebut, belum 

ada yang menyebutkan sama persis dengan judul yang ditulis. Persamaan dengan judul 

di atas yang ditulis adalah Jou se Ngofangare, sedangkan perbedaan yang peneliti tulis 

 
19 Syarifuddin Gazal, “Jou se ngofangare”, h. 2. 

20 Syarifuddin Gazal, “Jou se ngofangare”, h. 5. 
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adalah mistisisme dan falsafah Jou se Ngofangare. Pada kajian terdahulu tidak 

mengungkapkan secara detail terkait Jou se Ngofangare tetapi mengambil hal yang 

menjadi faktor pendukung dari judul penelitian terdahulu.  

Kedua, Sukardi Bay, dengan judul: “Mengenal diri dalam Falsafah Jou se 

Ngofangare perspektiif al-Qur’an”, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2022, dalam Tesis ini dijelaskan. falsafah Jou se Ngofangare sebagai  

falsafah hidup dan dijadikan sebagai pedoman hidup manusia,  Jou se Ngofangare juga 

disebut sebagi Way of life, tradisi yang di ilhami Islam. falsafah Jou se Ngofangare 

secara langsung menunjukkan secara filosofis.  

Tradisi yang eksis berawal dari hasil transformasi nilai-nilai lokal dan nilai-nilai 

Islam yang memiliki keterkaitan yang kuat antara tradisi lokal dan tradisi Islam 

terekspresi dengan cara baik dalam sastra lisan Ternate disebut dengan dalil tifa.21 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Jou se Ngofangare 

perbedaan pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada perpektif al-Qur’an 

tetapi dilihat lebih jauh, bahwa Jou se Ngofangare tidak sebatas pada pengkajian diri 

dan mengambil sampel pada saat Islam masuk tetapi sebelum itu sudah dikenal dengan 

“aku mengenalnya maka aku menyembahnya” di awal dari pengenalan diri. Aku dan 

dan dia (Allah). 

Ketiga, La Sakka “nilai lokal Jou se Ngofangare sebagai basis kerukunan 

masyarakat Ternate Maluku Utara”, Jurnal al-Qalam No. 20 Juli Desember 2007. 

 
21 Dalil tifa adalah puisi talibun yang berisi petunjuk dan nasihat serta mengandung unsur religi.  

Petunjik dan nasehat yang terkandung didalam dalil tifa, kebanyakan datang dari guru atau pujangga 

Islam kepada pemeluk agama Islam agar menjalankan berbagai ketentuan yang sesuai dengan kehendak 

agama. Acara penyampaiannya kebanyakan melalui percakapan dengan sepenuh, tokoh adat dan tokoh 

agama pada tempat dan waktu tertentu.  
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Dalam pengkajiannya terhadap budaya dan nilai lokal di masyarakat Ternate, dalam 

hal ini memandang nilai lokal dalam penkajian nilai-nilai budaya masyarakat Ternate 

Maluku Utara secara kultur adat se atorang  merupakan pintu atau landasan 

terbentuknya ikatan sosial menuju masyarakat madani dan syarat akan keadilan, 

partisipasi, kerukunan, kemajemukan, penghargaan atas hak asasi dan martabat 

manusia, etis serta dan rasional. Solusi secara kultur yang ditawarkan oleh nilai lokal 

di atas sebagai gerbang untuk masuk menangkal dari berbagai pihak. Dari analisis di 

atas bahwa nilai lokal kultural.22  Mengandung syarat akan makna 

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dalam pembahasa teisis yang sedang 

dibahas, namun terdapat perbedaan yang sangat besar dari diantara membahas 

pemerintahan yang ada di Kesultanan Ternate dan nilai-nilai kultural yang dialami oleh 

masyarakat Ternate. Berdasarkan kajian tersebut, dapat dipahami bahwa hasil 

penelitian sebelumnya relevan dengan yang penulis akan lakukan terkait dengan Jou 

se Ngofangare  yang menjadi salah satu variabel penelitian. Adapun perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitain yang sedang dilakukan adalah mistisisme 

sebagai objek penelitian yang sedang dikaji. Adapun objek kajian yang sedang 

dilakukan adalah mistisisme dalam falsafah Jou se Ngofangare 

Keempat, Jamin Safi dengan judul: Ternate dan usaha bina Negara abad XVI-

XIX, Istoria: Vol. 16, No. 2 2016.  Tulisan ini bercorak kepada landasan Jou se 

Ngofangare tetapi dalam konteks ini dibicarakan pada sistem pemerintahan Jou se 

ngofangare sebagai engkau dan aku “engkau” (pemimpin) “aku” (rakyat) yang 

dimaksud sini adalah ada pada engkau ada pada aku. Pembicara ini menganggap bahwa 

 
22 La Sakka, “Nilai Lokal Jou se ngofangare Sebagai Basis kerukunan Masyarakat Ternate, 

Maluku Utara, Al-Qalam: Vol. 13 no. XX Edisi (2007), h. 103. 
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menandakan hukum adat adalah tanda kebahagiaan seseorang sejajar dengan orang lain 

dan harus membela kepentingan individu dan kepentingan bersama yang tidak 

merugikan kepentingan individu dan tidak merugikan kepentingan bersama.23 Bisa lihat 

di atas bahwa teori tentang Jou se Ngofangare tidak sebatas konsep dasar dijadikan 

pendukung untuk mengungkap kembali pemahaman Jou se Ngofangare. 

Kelima, Sahjad M. Aksan semisalnya dengan judul “konsep dasar falsafah Jou se 

Ngofangare dalam tradisi dan budaya ternate”, 1, No. 1 2016 tulisan ini untuk 

memperkenalkan dasar Jou se Ngofangare berbicara persoalan pemerintahan, 

kedudukan penguasa (Sultan) dengan rakyatnya, Jou yang artinya engkau yang 

mengandung makna Sultan sebagai pemimpin Kesultanan dan Ngofangare diartikan 

dengan makna rakyat yang sebagai penegak pemerintah kesultanan, dalam sosial 

masyarakat, falsafah Jou se ngofangare sebagai simbol Heku (laki-laki) dan Cim 

(perempuan) dalam sistem agama,  Jou se ngofangare dimanifestasikan dalam dua 

urusan bobato dunia dan bobato akhirat. Bobato dunia merupakan sebutan kepada 

semua pemerintah Kesultanan tugas kesehariannya mengurus masalah keduniaan. 

Dilihat kepercayaan umat Islam Allah swt. dan Muhammad saw. Tidak bisa 

dipisahkan sebab dia adalah kesatuan utuh demikian pulah Jou se ngofangare adalah 

nur Muhammad yang beremanasi dari Allah swt. Nur Muhammad saw. Memiliki dua 

jalur. Jalur kesemestaan alam sebagai azas penciptaan alam semesta, jalur yang kedua 

manusia sebagai hakikat manusia yang sempurna atau insan kamil.24  

 
23 Jamin Safi “Ternate dan Usaha Bina Negara Abad XVI-XIX”, Istoria: Vol. 16, no. 2, (2016),  

h. 2.  

24 Sahjad M. Aksan, “Konsep Dasar Falsafah Jou se ngofangare dalam Tradisi dan Budaya 

Ternate”, h. 6-8. 
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Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan untuk membahas beberapa konsep 

dasar tetapi ada hal prinsip yang perlu diungkapkan dalam pengkajian terkait sebelum 

Islam dan setelah Islam agar menemukan pemahaman masyarakat sebelum Islam dan 

setelah Islam untuk mendapat titik korelasi dan inti poin. Namun terdapat perbedaan 

diantara pembahasan konsep dasar falsafah Jou Se Ngofangare, sedangkan peneliti 

mengkaji pada objek mistisisme dan falsafah Jou se Ngofangare. 

Keenam, Ibn Kha<ldun mengatakan bahwa para filosof-filosof kebahagiaan 

terletak pada usaha menyadari eksistensi (maujudat) bagaimana adanya, dengan 

mempergunakan argumen-argumen logis.25 Penulis berangkat dari mistisisme secara 

umum akan tetapi tidak menjeneralkan mistisime Islam, disebabkan bahwa untuk 

mengenal falsafah Jou se Ngofangare perlu adanya di antara dari mistisisme secara 

umum awal mula kepercayaan masyarakat Kesultanan Ternate. Sejak kedatangan 

Islam di Ternate mengalami akuturasi pemikiran masyarakat Ternate. Dari akulturasi 

mistisime umum dikhususkan dengan nadah Jou se Ngofangare antara Hamba dan 

Sang Kahliq (Allah) ngofangare Hamba Muhammad atau emanasi-nya kepada hamba 

laki-laki yang menjadi utusan. 

Olehnya itu, dari mistisime Islam menunjukkan bahwa salah satu kebahagiaan 

terletak pada diri manusia. Sejalan dengan Syarifuddin Gazal, disertasi Jou se 

ngofangare, bahwa Jou se ngofangare adalah sebuah perwujudan kebudayaan melalui 

pendekatan lokal untuk memahami makna  syahadat, inti poinnya penghormatan 

Tuhan terhadap hambanya Tuhan menempatkan manusia pada posisi yang paling 

tinggi dan mulia disisi-Nya. 

 
25 Ibn Kha<ldun, Muqa>ddimah, terj. Ahmadie Thoha, Muqa>ddimah Ibn Kha<ldun, (Cet. Ke-14; 

Jakarta: Putaka Firdaus 2019), h. 718. 
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Ungkapannya dapat dirumuskan “setara dan menyatukan tapi tak bersinggungan, 

terpisah tak berjarak”.26 dikuatkan oleh Buya Hamka tasawuf modern, kehidupan dan 

alam penuhlah dengan rahasia-rahasia tersembunyi. Dari kalangan sufi mengatakkan 

bahwa rahasia-rahasi itu tertutup oleh dinding-dinding. Di antara itu ialah hawa nafsu 

kita sendiri.27  Sebelumnya mengenalnya mistisime Islam perluh adanya, Islam hadir 

tidak merubah pemahaman kultural Kesultanan Ternate akan Tetapi melengkapi yang 

kurang dalam falsafah sebagai pandangan hidup masyarakat Ternate disebut al-awal 

(dialah yang awal sebelum terciptanya alam semesta. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan  

1. Untuk Mengungkapkan sejarah Mistisisme dalam Falsafah Jou se Ngofangare 

2. Untuk Memahami Mistisisme dan Falsafah Jou se Ngofangare di Kesultanan 

Ternate  

3. Untuk Menganalisis Pandangan Umum mistisisme dalam Falsafah Jou se 

Ngofangare di Kesultanan Ternate 

b. Kegunaan Teoritis dan Praktis   

a. Kegunaan Toritis  

1. Tesis penelitian ini, diharapkan dapat memberikan transformasi pemikiran 

terhadap pengembangan mistisisme bagi masyarakat Kesultanan Ternate terutama 

masyarakat adat, para ulama, dan para pemimpin Kesultanan Ternate agar selalu 

meningkatkan falsafah dan mistisisme di Kesultanan Ternate 

 
26 Syarifuddin Gazal Jou se ngofangare, h. 2. 

27 Hamka, Perkembangan dan Pemurnian Tasawuf, dari Masa Nabi Muhammad Hingga Sufi-

Sufi Besar (cet. ke-III; Jakarta: Republika 2018), h. 43. 
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2. peneliti, harapkan agar selalu hidupdan perkembangan adat seatorang. 

pengembangan falsafah Jou se Ngofangre di Kesultanan Ternate. 

3. Diharapkan kepada pemerinta kebudayaan untuk mengintensif sosialiasi-

sosaliasi tetang pencatatan budaya sampai ke desa-desa terpencil. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya epistemologi 

penelitian mistisisme dalam falsafah Jou se Ngofangare di Kesultanan Ternate 

2. Peneliti harap Tesis ini dapat menjadi inspirasi bagi peneliti yang lain untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai mistisisme falsafah Jou se Ngofangare 

terutama di Kesultana Ternate. 

3. diharapkan kepada Kesultanan Ternate terutama yang berada di Kadaton selaku 

petugas Kadaton bobato dunia dan bobato ahirat agar hendak melakukan pelayanan 

kepada masyarakat hususnya masayarakat secara administrasi 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

E. Kesultanan Ternate Masa Sebelum Islam 

Sebelum kedatangan Islam di Ternate dikenal dengan zaman momole.28 Momole 

juga memiliki keterkaitan dengan alam gaib, berjumlah empat orang, masing-masing 

memiliki nama yang pertama: Duturu Malamo, Bela Malamo, Tolu Malamo, dan Hai 

Malamo. Keempat nama di atas masing-masing memiliki tugas tertentu tugas dari 

Duturu Malamo  menjaga langit agar tidak runtuh, sedangkan bela malamo bertugas 

menerangi bumi, Tolu Malamo bertugas menjaga keselamatan bumi, dan hai malamo 

bertugas menjaga ketertiban bumi. Keempat Momole ini bersemayam dipuncak 

gunung gamalama, tetapi mereka bertugas di kadaton Ternate 

Dalam sejarah-nya empat Momole di atas adalah penduduk asli Ternate yang 

berasal dari suatu tempat ketinggian yang sulit untuk dijangkau. Pada tempat tertinggi 

itu para momole melaksanakan upacara adat untuk menghormati penguasa dari langit 

dan bumi dalam upacara tersebut dikenal dengan Jou tomanyiku (Tuhan) bertujuan 

untuk melindungi Jou tomaadu (Sultan) dari  Jou tomaadu segala macam usaha dan 

 
28 Momole ialah bahasa Ternate diartikan sebagai kata “Tomole” yang artinya “kesungguhan 

dalam tindakan” D. Amahorseya dan J. Pentury; 2000: 14. Momole dalam bahasa Ternate diambil dari 

dua suku kata, yaitu “mo” sebagai kata ganti orang ketiga perempuan dan “mole” yang berarti cerdas, 

bijaksana, manjur, dan berkhasiat. Dikatakan momole karena ucapannya dapat bertuah Abdurahman; 

2002: 66. Menurut C.H. Frassen bahwa momo le juga berarti hebat (tomole) jika diterjemahkan ke dalam 

bahasa Belanda berarti Geweldenaar. Para informan cenderung menerjemahkan sebagai “pendekar”. 

Dalam Appendix I 1987; 11-11 mole juga berasal dari kata “maula” (pemimpin) sedangkan Momole 

adalah “pengemban maula”. Istilah mole selanjutnya oleh Siokona 2003: 5, memiliki keterkaitan dengan 

yang gaib, sedang “Jou” memiliki hubungan dengan pemimpin alam nyata. 
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bakti dilaksanakan masyarakat Ternate melihat Jou tomaadu (Sultan) sebagai 

pelaksana kehendak Jou tomanyiku (Tuhan).29 

Para momole melaksanakan tugas, ditolong oleh pembantunya yang dinamakan 

bobato-bobato kata bobato berasal dari kata fofoato yang artinya mengatur. Oleh 

karenanya dalam pemerintahan Sultan Ternate dikenal dengan bobato bumi (dunia) 

dan bobato akhirat (mistik), bobato bumi (dunia) bertugas mengatur masalah harian, 

bobato akhirat bertugas mengatur masalah mistik.30 

Kerajaan Ternate di zaman momole dalam penjelasan, hal ini terbentuknya 

Kesultanan Ternate, dari sistem momole, kolano, hingga Sultan. Dalam pandangan 

sejarah dijelaskan ada empat komunitas masyarakat awal (momole), empat momole ini 

meliputi momole Tabona, momole Toboleu, momole Foramadiahi, dan momole 

Tabanga.31 Cara pandang yang dimiliki  dan pola berpikir masyarakat Kesultanan 

Ternate, representasi dari Jou tomayiku (Tuhan) Jou  tomaadu (Sultan) kepercayaan 

masyarakat Kesultannan Ternate dalam tradisi lokal dalam hal ini diwariskan secara 

turun-temurun oleh leluhur dan cenderung didominasi dari pandangan kebudayaan 

bersifat mistis.32 

Dalam ajaran nilai filosofis Jou se Ngofangare, mengajak masyarakat-nya untuk 

menghargai hidup dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta terhadap alam, 

sang pencipta (Tuhan) dan sesama manusia. Penghargaan tersebut dilihat nilai-nilai 

 
29 D. Amahorseya dan J. Pentury, Sastra Lisan Ternate, Analisis Struktur dan Nilai Budaya, 

(Jakarta: Pusat Bahasa Departeman Pendidikan Nasional 2000),  h. 15. 

30 D. Amahorseya dan J. Pentury, Sastra Lisan Ternate, Analisis Struktur dan Nilai Budaya, h. 

15. 

31 H. Jerry Dounald Rahajaan dan Novian Denny Nugraha, “Makna Fala Raha (Empat Rumah) 

Dalam Budaya Masyarakat Ternate”, Kalatanda: 1 no. 1 (2016), h. 75. 

32 Syahyunan Pora, “Tinjauan Filosofis Kearifan Lokal Sastra Lisan Ternate”, Uniera, 3, no. 1 

(2014), h. 117. 
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keberagaman yang termasuk salah satu unsur nilai kearifan lokal. Ternate yang 

memiliki keragaman etnis dan budaya telah mendapatkan pengetahuan yang lahir dari 

akal budi masyarakat sejak zaman Momole sebuah representasi dari nilai kearifan lokal 

yang terdapat dalam tradisi lisan masyarakat Ternate yang mewadahi pola pikir, sistem 

pengetahuan pranata sosial, serta falsafah hidup yang dijadikan sebagai pedoman 

hidup masyarakat Ternate dalam tradisi maupun adat isitiadat masyarakat Ternate.33 

Nama Ternate diambil dari tiga suku kata: 

 “tara” “no” dan “ate”  
Yang artinya:  

“turun ke bawah dan pikatlah” 

Bisa juga dimaknai “turunlah dari dataran tinggi ke dataran rendah” bahasa 

Ternate dari formadiyahi ke limau jore-jore untuk memikat para pendatang agar mau 

menetap ditempat Negeri pantai ini “tara” juga bisa diartikan Selatan yang mungkin 

dimaksudkan karena letak atau posisi Ternate berada di Selatan pulau Ternate.34 

Secara kultural, masyarakat Kesultanan Ternate tergolong kelompok majemuk 

atau multikultural. Christiaan Frans Van Fraasen membedakan masyarakat 

Kesultanan kedalam dua kategori. Katagori pertama adalah penduduk pribumi 

inheemsche bevolking, yaitu mereka yang berasal kelompok Tubo, Tabona, Tabanga, 

dan Toboleu yang telah lama dan menetap di pulau Ternate kelompok inilah cikal-

bakal terbentuk-nya Kerajaan Ternate. Kategori kedua adalah penduduk asli bukan 

orang Ternate ditambah penduduk suku-suku yang berasal dari daerah lain.35 

 
33 Syahyunan Pora, “Tinjauan Filosofis Kearifan Lokal Sastra Lisan Ternate”, h. 115. 

34 Binuko Amarseto, Ensiklopedia Kerajaan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Istana Media 

2015), h. 235. 

35 Rustam Hasim, “Masyarakat dan Kebudayaan Ternate Dalam Perspektif Sejarah”, Geocivic: 

vol. 2,  no. 2 (2019), h. 219. 
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Penduduk daerah Ternate kata Binoko Amarseto, bahwa penduduk Ternate  

berasal dari Halmahera yang datang ke Ternate dalam suatu imigrasi. Pada awalnya, 

ada empat kampung di Ternate, dimana masing-masing kampung dikepalai oleh 

seorang Kepala Marga momole. Sepanjang perjalanan, empat kampung ini kemudian 

bergabung membentuk sebuah kerajaan kemudian diberi nama Ternate.36 Kemudian 

itu, Ternate menjadi salah satu daerah dengan nilai budaya yang masih terbilang aktif 

hingga kini.  

Pada masa sebelum Islam, Ternate sudah dikenal dengan konsep Ketuhanan 

tetapi tidak diketahui bahwa Tuhan yang dipercayakan adalah Tuhan (Allah) tetapi 

lebih di senang sebutan Jou artinya Allah hal demikian  para sejarawan menyatakan 

bahwa kepercayaan Ternate pada hal-hal gaib, dan mereka percaya bahwa ada 

kekuatan besar yang mengendalikan alam semesta. Islam masuk dengan membawa 

konsep ke Tuhanan, menjadikannya cukup mudah untuk diterima di kalangan 

masyarakat Ternate. Walaupun mendapatakan tantangan yang berhadapan  langsung 

terlebih dahulu dengan beberapa benturan sosial kultural. 

Islam sebagai agama wahyu yang beradah di Kesultanan membawa banyak 

perubahan besar dalam setiap aktifitas masyarakat di Kesultanan Ternate kala itu, 

mulai dari pengalihan status kerajaan menjadi kesultanan, perubahan struktural 

kerajaan, bahkan perubahan budaya yang disesuaikan dengan konsep ke-Islaman37 

Pada golongan bangsawan, terdapat pula perbedaan menurut tingkatannya sesuai 

dengan jasa dan hubungan kekerabatan seseorang dengan Sultan. Hingga kini, dalam 

kehidupan adat masyarakat Ternate, golongan Kolano (sultan) dan golongan Dano 

 
36 Binuko Amarseto, Ensiklopedia Kerajaan Islam di Indonesia, h. 236. 

37 Ulfa Ananda Zakry, “Esensi Makna Ritual Adat Keagamaan di Masjid Kesultanan Ternate”,  

Al-Tadabbur, Vol. 6 no. 1, Juni (2020), h. 154. 
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(bangsawan) merupakan kelompok elite. Demikian pula pengelompokan soa, masih 

diakui sebagai lembaga adat dalam kehidupan sehari-hari. Bangsawan masih dalam 

kelompok teratas dan mempunyai kekuasaan yang berpengaruh dan sangat besar di 

wilayah KesultananTernate. 

Sementara bentuk hubungan bangsawan dengan penduduk berupa hubungan 

timbal-balik antara patron dan klien. Kaum bangsawan berkewajiban memberikan 

perlindungan kepada penduduk dan sebaliknya, penduduk memberikan imbalan 

berupa barang, jasa, dan tenaga kepada kaum bangsawan38 Perubahan-perubahan di 

atas, dalam perkembangannya kemudian, mempengaruhi tatanan budaya masyarakat 

Ternate. 

Konfensi yang sebelumnya berlaku dalam masa kerajaan yang menekankan 

bahwa merekalah yang berada pada setara yang lebih tinggi dan boleh melaksanakan 

kekuasaan atas kelompok berstrata lebih rendah kini telah pudar. Tidak dapat disangka 

bahwa dampak dari birokratisasi pemerintahan dan penyelengaraan pendidikan telah 

melapangkan terjadinya mobilisasi sosial. Hal itu berpengaruh pula terhadap pola 

hubungan antara bangsawan dengan rakyat. Meski dalam kehidupan kekinian, 

keberadaan kaum bangsawan masih dapat terindentifikasi.39 

F. Landasan Falsafah Sebagai Pandangan Hidup Kesultanan Ternate 

Praktek falsafah Jou se Ngofangare dijadikan sebagai pandangan hidup yang 

lahir dari akal budi masyarakat kesultanan Ternate. Lambang Kesultanan Ternate 

dalam bahasanya disebut  goheba madopolo romdidi burung garuda kepala dua 

berbadan satu yang berhati satu. Simbol ini dijadikan sebagai lambang Kesultanan 

 
38 Rustam Hasim, “Masyarakat dan Kebudayaan Ternate Dalam Perspektif Sejarah”, Geocivic: 2, 

no. 2, (2019), h. 225. 

39 Rustam Hasim, “Masyarakat dan Kebudayaan Ternate dalam Perspektif Sejarah”, h. 226. 
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Ternate.40 Pandangan Jou se Ngofangare dalam hal ini dapat dipahami ada empat 

kedudukan sebagai landasan falsafah: 

Pertama. Dalam konteks pemerintahan, Jou se Ngofangare dipahamai  hn 

ubungan antara Sultan dan bawahan berlaku hubungan patron clien Jou se ngofangare 

atau menurut istilah Jawa disebut hubungan gusti kawula. Meskipun demikian, jika 

dilihat dari hierarkinya, maka raja mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada 

rakyat. Dalam hubungan ini, Sultan mendapat kedudukan khusus dalam masyarakat 

sebagai kelompok tersendiri yang dapat melaksanakan kekuasaan atas rakyat dan 

menempati strata bangsawan yang tinggi.  

Mereka ditempatkan sebagai tokoh yang dapat menghubungkan dunia atas dan 

dunia bawah (dunia dan ahirat) kemudian menjadi pemegang kendali kehidupan 

pemerintahan dan dianggap memiliki kekuatan supranatural yang dapat menciptakan 

ketertiban dan kesejahtraan rakyat.41 Hal demikian dipahami sebagai simbol dan 

dukungan rakyat yang bermakna kemakmuran. Simbol dada (kukusan) 

dimanefestasikan dalam bahasa Ternate diungkapkan ; “Jou ngon ka dada madopo, 

fangare ngom ka alam madiki” dalam artian bahwa engkau (Sultan) bagaikan telur di 

atas nasi, kami (rakyat) adalah penyangga kekuasaan. 

Yang Kedua. Jou se Ngofangare secara sosial. Dalam pandangan sosial 

masyarakatan Ternate, falsafah Jou se ngofangare, dipahami sebagai simbol Heku 

 
40 Sahjad M. Aksan, “Konsep Dasar Falsafah Jou se ngofangare dalam Tradisi dan Budaya 

Ternate” h. 5. Tempat Sultan dan rakyat disimbolkan dengan, Dada (Kukusan) lebih erat dikenal nasi 

yang membumbung di bagian atas  piring menyerupai gunung (semacam tumpeng menurut orang jawa) 

yang di atasnya ditancapkan sebutir telur, disuguhkan pada upacara adat atau jamuan makan resmi. 

Telur, adalah simbol bagi Sultan, nasi sebagai penyangga telur yang membumbung. 

41 H. Rustam Hasim, “Masyarakat dan Kebudayaan Ternate Dalam Perspektif Sejarah”  h. 225. 
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(laki-laki) dan Cim (perempuan).42 pemaknaan ini, secara sosial ke-dua fungsi 

dijadikan sebagai pengatur pergaulan hidup manusia yang berlaku secara umum bukan 

dilakukan atau dikhususkan kepada golongan masyarakat tertentu saja.43  

Ketiga, pandangan keagamaan Jou se Ngofangare sebagai perwujudan dalam 

dua urusan yaitu bobato dunia dan bobato akhirat. Bobato dunia ialah penyebutan 

terhadap semua pejabat Kesultanan yang mempunyai tugas kesehariannya berkaitan 

dengan masalah keduniaan. Penyebutan  bobato akhirat, ialah tugas khusus untuk para 

ulama dan para imam dalam kesehariannya  sebagai penasehat Sultan sekaligus 

sebagai penyuluh dan pembimbing masyarakat.44 

Keempat pada konteks mistik. Dipahami sebagai Allah dan Nur Muhammad, Jou 

(Allah) Ngofangare (Muhammad). Setelah kedatangan Islam di Ternate mengajarkan 

azas Islam, kalimat syahadat tersebut yang berbunyi“Asyhadu an-lailaha ilia Allah 

wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, dikalangan masyarakat Kesultanan Ternate 

disesuaikan dengan falsafah Jou se Ngofangare, jika dikontekskan dan diuraikan, dari 

dua kalimat syahadat tersebut Asyhadu an la llaha Illah Allah adalah relefansinya 

dengan istilah Jou, sedangkan dalam kalimat Wa asyhadu anna Muhammad 

Rasulullah sejelan dengan Ngofangare. 

Kalau dilihat secara ontologis maka, ilmu pengetahuan tentang sesuatu menjadi 

ada. Jadi, Jou se Ngofangare merupakan al-awwal dialah yang awal (Tuhan) yang 

bermakna asal segala sesuatu termasuk manusia bila sesuatu itu diadakan oleh al-

 
42 Sahjad M. Aksan, “Konsep Dasar Falsafah Jou Se Ngofa Ngare dalam Tradisi Dan Budaya 

Ternate”, h. 6. 

43 Sagaf S. Pettalongi, “Adat Segulaha Dalam Tradisi Masyarakat Kesultanan Ternate”, Harakah, 

14, no. 2 Tahun (2012), h. 171. 

44 Sahjad M. Aksan, “Konsep Dasar Falsafah Jou Se Ngofa Ngare dalam Tradisi Dan Budaya 

Ternate”,  h.  8. 
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awwal, maka aksiomanya adalah bahwa alam semesta dan seluruh isinya pasti berasal 

dari al-awwal, yaitu Jou se Ngofangare hal yang demikian terjadilah dialog kalangan 

tasawuf  awal antara “engkau” dan “aku” maka terjadilah ma'rifah kejadian tersebut 

dideskripsikan dalam bahasa Ternate memiliki nilai puitis yang mengandung 

pengertian religius dan filosofis bahasa Ternate disebut dolo bololo, yang berbunyi 

“gudu moju sito nonako, ri Jou sito suba” artinya: aku sudah mengenal-nya, maka aku 

menyembah-nya. Syair selanjutnya  “gudu moju sito suba, ri Jou sito nonako” artinya: 

aku menyembah-nya karena aku mengenal-nya.45  

Gambaran di atas bisa dimaknai dalam konteks sufistik disebut sebagai ru’yat 

al-qalb sebagai hati yang diterangi oleh sinar kepastian, yang di maksud dengan sinar 

kepastian adalah intuisi (yaqin) berfungsi sebagai sarana hati untuk melihat Tuhan 

sebagai berkas sinar yang terkurung dalam wujud-nya sendiri dan tidak ada sinar lain 

selain sinar-nya. Jou se Ngofangare dalam dua dimensi antara nur Allah dan nur 

Muhammad.46 

Falsafah Jou se Ngofangare “Aku” dan “Kau” merupakan bagian dari titik tolak 

guna memasuki alam pikiran, Jou se Ngofangare bagi masyarakat sebagai dasar dan 

sumber spirit budaya lokal kata lain sebagai representasi kebudayaan melalui 

pendekatan lokal untuk memahami makna syahadat intinya pengabdian kepada Tuhan 

yang menempatkan manusia pada posisi tertinggi dan terhormat setara dan menyatu 

tapi tak bersinggungan, berpisah tak berjarak.47 Demikian falsafah Jou se ngofangare 

 
45La Sakka, “Nilai Lokal Jou se ngofangare Sebagai Basis Kerukunan Masyarakat Ternate 

Maluku Utara”, h. 102. 

46Reynold A. Nicholson, The Mystice Of Islam, terj. Tim Ba, Mistik dalam Islam (cet. ke-1; 

Jakarta: Bumi Aksara 1998), h. 39. 

47La Sakka, “Nilai Lokal Jou Se Ngofa Ngare Sebagai Basis Kerukunan Masyarakat Ternate 

Maluku Utara”,  h. 103. 
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sebagai bangunan dasar untuk merepresentasikan dalam konteks mistisisme, falsafah 

Jou se Ngofangare telah dikemukakan di atas bahwa dalam tahapan ini Islam tidak 

merubah semuanya sebagai asimilasi budaya akan tetapi Jou se Ngofangare sebagai 

akulturasi dalam hal melengkapi falsafah yang dianggap sebagai pandangan hidup 

G. Teori Islamisasi dan Pengaruh-Nya di Kesultanan 

Dalam pandangan Ahmad Sewang ada dua pola penerimaan Islam pada beberapa 

tempat dinusantara. Yang pertama, Islam diterimah terlebih dahulu oleh masyarakat 

lapisan bawah, kemudian berkembang diterimah oleh lapisan atas atau elit penguasa 

kerajaan. Ke-dua, Islam diterima langsung penguasa kerajaan, kemudian 

disosialisasikan dan berkembang kepada masyarakat bawah. Jika pola pertama disebut 

battom up, maka pola yang kedua disebut top down.48   Teori ini sama hal dengan apa 

yang disampaikan oleh Taufik Abdullah, pola konversi melalui pusat kekuasaan lokal 

kedalam kekuasaan Islam, pada pola ini peranan Kerajaan sebagai jembatan Islamisasi 

dan Islam pun mejadi tradisi khas bagi masyarakat seperti ungkapannya; inilah tradisi 

masa Islam, mengalami proses ortogenetik atau memperebumikan secara konseptual 

dan struktual Islam menjadi bagian instrinsik dari sistem kebudayaan secara 

keseluruhan.49 

Awalmula masuknya Islam dibumi Nusantara tentu tak lepas dari peran ulama, 

mubalig, saudagar muslim. Peran mereka mulai dari hubungan sosial, proses 

 
48 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa; Abad XVI Samapai Abad XVII (cet. ke-II; 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 86. 

49 Hamid Abdullah, Musu’ Selleng Ri Tana Ugi dan Awal Keberadaan Agama Islam di Tanah 

Dalam Bingkisan Bungga Rampai Budaya (no. 1; Unjung Pandang: Ykss/Yayasan Kebudayaan 

Sulawesi Selatan  1988), h.  83. 
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perdagangan dan pendidikan.50 Para ilmuan sejarawan menyatakan Islam masuk ke 

bumi Nusantara Indonesia pada abad ke-1351 Kata C. Snouck Hurgronje bahwa Islam 

masuk melalui Gujarat, menurutnya bahwa Islam tidak mungkin masuk ke Nusantara 

Indonesia lansung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang yang berkembang di 

India. Bahwa daerah India tersebut adalah Gujarat daerah yang paling pertama yang 

dimasuki adalah Kesultanan Samudra Pasai.52 

Hal ini berbeda dengan Hamka ia menjelaskan bahwa orang  Arab di dunia 

perdagangan ada namanya perkampungan Arab Islam dipantai Barat Sumatera. Dalam 

Seminar Tentang Sejarah Masuknya Islam demikian Azyumardi Azra berpendapat 

bahwa bangsa Arab merupakan pembawa Islam ke Indonesia barulah diikuti oleh 

orang Persia dan Gujarat, dilihat tempat demikian hanyalah untuk persinggahan dan 

Makkah dan Mesir sebagai pusat tempat pengambilan ajaran Islam.53 Crawfud 

menyatakan bahwa Islam datang lansung dari Arab,  yang memiliki hubungan dengan 

orang-orang  Mohammedan di India Timur. Islam datang dari Mesir yang bermazhab 

Syafi’i, sama seperti yang di anut umat Islam pada umumnya.54 

 
50 Muhammad Sakti Garwan, Dkk. Agama-Agama Budaya Nusantara Pasca Islamisasi, ed. 

Sumanto Al Qurtuby Dan Tedi Kholiludin, (Semarang: Elsa Press 2020), h. 189. 

51 Ada beberapa pandangan sejarawan dengan teori yang berbeda-beda tentang tahun kedatangan 

masuk Islam di Nusantara, kedatangan Islam di abad 13 disampaikan dari beberapa tokoh yang pertama  

Pijnapel, Snouck Hurgronje, Moquette, dan Fatimi. Dua tokoh ini berpendapat ada kesamaan mazhab 

Syafi’i yang berada di India dan Indonesia, kata mereka bahwa orang-orang Arab yang bermazhab 

Syafi’I berpindah tempat sehingga menetap di Gujarat dan Malabar, terlepas itu baru menyebarkan Islam 

di Nusantara, Lihat buku Api Islam Ahmad Mansur, 1996, h. 75. 

52 Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam 

Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jld ke-1, Edisi Revisi (cet, ke-4; Bandung: Surya 

Dinasti 2018), h. 101. 

53 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulawan Nusantara Abad XVII dan 

XIII, (Jakarta: Mizan, 1994), h. 28. 

54 H. J. Suyuthi Pulungan, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, (cet. ke-1; Jakarta: Amzah 

2010),  h. 28. 
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Dalam pandangan H. J. Suyuthi Pulungan. Menyatakan bahwa agama Islam 

masuk di Indonesia dengan tepat tidaklah mungkin. Ia mengatakan bahwa Islam di 

bawa ke Indonesia oleh pedagang-pedagang Arab pada permulaan abad Tahun H. lama 

sebelum ada tulisan-tulisan sejarah tentang perkembangan Islam. 

Perdagang dengan dunia Timur sejak dahulu dilakukan oleh orang Arab. Pada 

abad ke-2 SM. Perdagangan Sri Lanka seluruhnya ada di tangan mereka. Pada 

permualan 7 M. Pedagang dengan Tiongkok melalui Sri Lanka sangatla ramai, pada 

pertengan abad ke-8 M, banyak kita jumpai pedangang Arab di antara abad ke-10 

sampai 15 datanglah orang protugis mereka telah mengoasi perdagang di Timur 

(Maluku-Maluku Utara).55 

Demikian pula bahwa Islam masuk di Indonesia di Medan di angkat dari berita 

Cina Dinasti Tang. Waktu masuk agama Islam di Nusantara Indonesia  pada Abad Ke-

7 M.56 dari berita Cina Dinasti Tang tersebut menuturkan ditemuinya daearah hunian 

wirahusaha Arab Islam dipantai barat Sumatra maka dapat disimpulkan bahwa Islam 

masuk dari daerah asal Arab. Sedangkan kesultanan samudra pasai yang didirikan pada 

1275 atau abad ke-13 M, bukan awal masuknya agama Islam melainkan 

perkembangan agama Islam.57 

Masuknya Islam di Ternate melalui Jafar Sadik, kalau di telusuri bahwa Djafar 

Sadik adalah seorang ulama dari Mesir yang maka ia beragama Islam. Sebagaimana 

dalam buku kepulawan rempah-rempah yang di tulis oleh Adnan Amal bahwa dalam 

 
55 H. J. Suyuthi Pulungan, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, h. 29. 

56 Hamka, Dari Perbendaharaan Lama, Cuplikan Sejarah Perjuangan Umat Islam di Nusantara, 

(cet. ke-1; Bandung: Sega Arsy 2018), h. 18. 

57 Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam 

Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jld ke-1, Edisi Revisi (cet, Ke-4; Bandung: Surya 

Dinasti 2018), h. 101.  
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cerita Ternate Naidah mencatat Djafar Sadek tiba di Ternate pada Hari Senin Tanggal 

6 Muharram Tahun 643 H. Djafar Sadik adalah seorang dari mesir yang dikirim 

pemerintahnya ke Jawa sebagai Ambassador Plenipotentiary (duta besar berkuasa 

penuh) dari Kesultanan Mesir Dinasti Abbasiyah. Tetapi menurut sumber-sumber 

Cina, Djafar Sadek adalah Ja Tek Su, seorang muslim ahli perkapalan Cina yang 

menjadi muballigh Islam di Jawa.58 

Ditahun 1257 Momole Ciko pimpinan klan Sampalu terpilih dan diangkat 

sebagai Kolano dalam bahasa setempat Ternate diartikan sebagai  Raja Gapi pertama 

dengan gelar Baba Mashur Malamo pada Tahun 1257-1272 kerajaan Gapi berpusat di 

Ternate, dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai, Ternate dalam 

perdagangan sosial masyarakat lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada 

kerajaan Gapi.59 

Islamisasi di Maluku sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di 

Maluku Utara. Kehadiran Islam telah mengubah  struktur pemerintahan di kesultanan 

Ternate ketika Zainal Abidin dinobatkan sebagai raja. Masa ini pula disebut dengan 

zaman peralihan dari zaman pra Islam ke zaman Islam. Pada masa kepemimpinan 

Zainal Abidin gelar kesultanan pun telah diubah yang semula adalah kolano diganti 

dengan sultan.60 

Masyarakat Ternate percaya bahwa keberadaan Sultan adalah utusan dari Jou 

(Allah) untuk memimpin mereka. Setiap persoalan yang dihadapi oleh rakyat akan 

dikembalikan kepada Sultan untuk menghindari perpecahan dan diselesaikan secara 

 
58 M. Adnan Amal, Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950, 

sebua pengantar oleh: A.B. Lapian edisi baru Kepustakaan Populer (Jakarta: Gramedia 2006), h. 12. 

59Binuko Amarseto, Ensiklopedia Kerajaan Islam di Indonesia, h. 238. 

60Jamin Safi, “Ternate dan Usaha Bina Negara Abad XVI-XIX”, vol. 11, no. 2, (2016), h. 3. 
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bijaksana dan seadil-adilnya.61 Pada proses Islamisasi menurut R.Z. Leirissa bahwa 

proses Islamisasi itu  memiliki dua jalur, jalur atas dan jalur bawah untuk memberi 

pengaruh terhadap strata sosial baik terhadap kebudayaannya maupun praktek 

keagamaan.62 

Jalur atas adalah proses keberlangsung berkat bantuan dan usaha pihak penguasa. 

Melalui jalur ini Islam bercorak formalistis, artinya walaupun orang telah mengaku 

beragama Islam namun dalam praktek keagamaan masih mengikuti nilai-nilai dan 

aturan lama. Melalui jalur bawah proses Islamisasi berlangsung melalui usaha 

perorangan (masyarakat), dan Islam bercorak sinkretis yaitu nilai dan aturan agama 

Islam bercampur aduk dengan nilai dan aturan lama baik dalam pemahaman maupun 

dalam pelaksanaannya. Sedangkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam yang sejak 

mula tersebar di Indonesia adalah aliran sufi dan aliran Syariah meskipun sering 

dipertentangkan secara tajam namun kedua aliran tersebut kadang-kadang dalam 

prakteknya sulit dibedakan secara tegas.63 

Penganut agamaan Islam secara formalistis, sinkretis, dan pengaruh aliran Sufi 

dan Syariah itu ditemui disebagian besar di wilayah Maluku Utara, Maluku Tengah 

maupun Maluku Tenggara, Aliran sufi yang berpengaruh di Maluku adalah 

Syamaniah, Qadariyah dan Naksyabandiyah. Aliran-aliran ini dapat. dikenali dari 

praktek zikir dan wirid yang dilaksanakan dalam hubungannya dengan ibadah kepada 

Allah.64 

 
61Jamin Safi, “Ternate dan Usaha Bina Negara Abad XVI-XIX”, h. 5. 

62 RZ. Leirissa Dkk. Ternate Sebagai Bandar Jalur Sutra (Jakarta: Ilham Bangun Karya, 1999), 

h. 21. 

63 R.Z. Leirissa Dkk, Sejarah Kebudayaan Maluku, (Jakarta: Ilham Bangun Karya 1999), h. 22. 

64 R.Z. Leirissa Dkk, Sejarah Kebudayaan Maluku, h. 23. 
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Pada Masa pemerintah Zainal Abidin 1486-1500 awal dari peralihan Kolano ke 

bentuk Sultan dan ia juga merupakan Sultan yang pertama dari Kolano Ke Sultan. 

Sebelum dinobatkan sebagai Sultan, Zainal Abidin berangkat ke Jawa untuk belajar 

agama Islam di Giri. Setelah kembali, ia mendirikan lembaga-lembaga pendidikan 

agama Islam di Temate dan mendatangkan guru-guru agama dari Jawa. Ia juga 

memerintahkan para pengurus Kesultanan syara di wilayah Kerajaan untuk belajar 

agama lebih mendalam.65 

Dimasa inilah Sultan Zainal Abidin di pusat kekuasaan maupun pada struktur 

sosial politik kerajaan, Islam telah memainkan peran penting dalam mewujudkan 

loyalitas bobato dengan melakukan sumpah setia kepada Sultan menurut tata cara 

Islam, disisi lain, Islam juga memberikan keuntungan komersial kepada kerajaan sejak 

pedagang-pedagang muslim Nusantara dan Arab serta Gujarat di Maluku memainkan 

peran, khususnya di Ternate dan daerah seberang laut.66 

Setelah berjuang mengembangkan, Ternate sebagai sebuah Kesultanan yang 

sangat memperhatikan ajaran Islam, pada tahun 1500 M, Sultan Zainal Abidin wafat, 

kemudian Kesultanan Ternate dipimpin oleh putranya Sultan Bayanullah 1500-1522 

M.67 Pada masa ini, terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam rangka melanjutkan 

usaha ayahnya untuk menonjolkan bahwa Ternate merupakan kerajaan Islam, 

kebijakannya dikenal dengan sivilisasi Islam yang terdiri atas tiga bentuk, yaitu: 

Pertama, pembatasan poligami. Kedua, larangan kumpul kebo dan pergundilan. 

 
65 R.Z. Leirissa Dkk, Sejarah Kebudayaan Maluku, h. 25. 

66 Rudiyanto, “Kesultanan Ternate dan Tidore” Jurnal: Aqlam, vol. 3 no. 1 (2018), h. 48. 

67Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 122. 
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Ketiga, wanita diwajibkan berpakaian secara pantas dan memakai cidaku (cawat) bagi 

laki-laki terlarang.68 

H. Teori Mistisisme dan Falsafah 

Kata Agus Mustofa  bahwa hati manusia berada dalam dada yang bebentuk 

segumpal daging yang bisa bergetar-getar. Ia mengatakan bahwa hati manusia itu 

adalah jantung.69 

Artinya:  

Jiwa manusia bisa diwakili oleh hatinya. Jika kualitas hatinya jelek maka jelek 
pulalah manusia itu. Jika hatinya baik, maka baik pula dia.70 (HR. Bukhari No. 
52 dan Muslim No. 1599) 

Hati inilah bisa dikatakan sebagai Ru’yat Al-Qalb dalam artian bahwa “hati yang 

di terangi oleh sinar kepastian, yang biasanya tersembunyi dalam dunia yang tak 

tampak.71Kata tasawuf juga termasuk bagian dari filsafat Islam,72 perbedaannya hanya 

dalam alat mencari Tuhan. Kalau filsafat memakai daya pikir yang di sebut akal, 

sedangkan tasawuf memakai daya rasa, yang disebut kalbu.73 Pengalaman tajribah 

spritual yang bersifat pribadi yang di landasi oleh keinginan seorang sufi untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Allah swt.  

1. Mistisisme  

 
68Rudiyanto, “Kesultanan Ternate dan Tidore”, h. 49. 

69Agus Mustofa, Zikir Tauhid Serial Diskusi Tasawuf Modern, (cet. Ke-1; Jakarta:  Padma Press 

2006), h. 200.  

70Dalam Hadits Riwat Bukh>ari no. 52 dan Muslim no. 1599.   

71Reynold A. Nicholson, The Mystice Of Islam, h. 39. 

72Hamka, Tasawuf Modern, Bahagia Itu Dekat Dengan Kita Ada di Dalam Diri Kita, h. 2. 

73Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran, (Bandung: Mizan 1996), h. 362. 
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Mistisisme, dalam pandangan Islam disebut sebagai kata tasawuf, dan oleh kaum 

orentalis Barat disebut sufism.74 Mistis berasal dari akar kata Yunani, myein, yang 

berarti “menutup” yang dimaksud menutup disini ialah menutup mata atau bibir, demi 

tidak mengungkapkan sesuatu yang rahasia atau tersembunyi untuk menunjukkan 

kepada “makna mistis”.75 Mistisisme yang tidak bisa diceritakan karena bersifat rahasia 

yaitu: pengalaman mistis yang tidak dikonseptualisasikan trem-trem dalam 

pemahaman masyarakat umum. 

Para orentalis berpendapat bahwa tasawuf cenderung kerohanian adalah salah 

satu produk budaya yang dimasukkan ke dalam Islam. Misalnya Marx beliau 

menyebutkan bahwa tasawuf yang dimasukan oleh anggota-anggota Tarekat dari 

negeri Syam. Jones berpendapat bahwa tasawuf berasal dari Neo Platonisme Yunani, 

Persia atau India. Sedangkan R. A. Nicholson menyebutkan bahwa tasawuf bersumber 

dari ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Al-Qur’an dan al-Hadits.76 

Pengalaman mistis ia memiliki bahasa sendiri yang khas, yang tak bisa dipahami 

umum yang dalam terminologi al-sya>thiyyat as-sh}ufiyya<h, ia adalah ungkapan-

ungkapan para sufi ketika mereka dalam keadaan tak sadar. Tenggelam dalam lautan 

 
74 M. Hidayatullah S. “Mistisisme dalam Perspektif Filsafat Analitik: Antara Wittgenstein Dan 

Hehdi Ha’iri Yazdi” Filsafat, Vol. 38. no. 3  (2004), h. 225. 

75 Haidar Bagir, Epistemologi Tasawuf, (Cet. ke-2; Jakarta: Mizan 2018), h. 51. 

76 Zakiah Daradjat, Dkk. Pengantar Ilmu Tasawuf, h.  20. 
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fana.77 Dalam pandangan Harun Nasution bahwa tasawuf adalah salah satu bagian dari 

filsafat Islam,78 maksudnya bahwa ia hendak zuh <ud dari dunia yang fana.79  

 Tasawuf diambil dari kata “Shifa”, artinya suci bersih ibarat kilat kaca. “Shuf”, 

artinya bulu binatang. “Shuffah”; segolongan sahabat-sahabat Nabi yang menyisihkan 

dirinya disuatu tempat terpencil disamping Masjid Nabi “Shufanah”, ialah sebangsa 

kayu yang mesrisik tumbuh dipadang pasir tanah Arab. Kata Hamka seorang tokoh 

Muslim Indonesia ahli bahasa di zaman hari ini, mengkombinasikan kata “sufi” bukan 

berasal dari bahasa Arab. Tetapi bahasa Yunani kemudian di Arab-kan. Asal katanya 

“theosofie” artinya ilmu “ke-Tuhanan” kemudian di Arab-kan menjadi tasawuf.80 

Hamka juga menerangka bahwa ber-tasawuf81 adalah suci, yaitu hendak 

memperbaiki budi pekerti, semua orang bisa menjadi sufi, tidak perlu memakain 

pakaian terntentu (bulu binatang), atau bendera tertentu, atau berkhalwat sekian hari 

lamanya di dalam kamar, atau mengadu kening dengan kening guru.82  

 
77 M. Hidayatullah S. “Mistisisme dalam Perspektif Filsafat Analitik: Antara Wittgenstein Dan 

Hehdi Ha’iri Yazdi”, h. 227. 

78 Kalau filsafat memakai daya pikir yang disebut akal, sedangkan tasawuf memakai daya rasa, 

yang disebut kalbu, uraian lebih lanjut lihat.  Harun Nasution Islam Rasional Gagasan dan Pemikran, 

(Bandung: Mizan 1996), h. 362. 

79 Hamka, Tasawuf Modern, Bahagia Itu Dekat dengan Kita Ada di dalam Diri Kita (Jakarta: 

Republika 2018), h. 2-3. 

80 Hamka, Tasawuf Modern, Bahagia Itu Dekat Dengan Kita Ada di Dalam Diri Kita, h. 1. 

81 Tasawuf, Dari segi bahasa (lingustik) tasawuf memiliki beberapa makna didalamnya. Harun 

Nasution, juga membagi beberapa bagian dalam mendefenisikan tasawuf tersebut; “al-suffah” (ahl 

suffah) yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi (Muhammad Saw),  dari Mekkah ke Madinah, “saf” 

yaitu barisan yang di jumpai dalam melaksanakan shalat berjama’ah, “sufi” yaitu bersih dan suci, 

“sophos” (bahasa Yunani Hikmah atau kebijaksanaan), yang terahir “suf” yaitu kain wol kasar. Lihat  

Harun Nasution, Falsafah Dan Mistisisme Dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1982), h. 56-57. 

82 Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme Dalam Islam, h. 5. 
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Berangkat dari pembicaraan tasawuf maka kita diantarkan kepada kaum sufi. 

Tujuan dari kaum sufi, sedekat-dekatnya dengan Tuhan, sehinggat dapat melihat 

Tuhan (ma’rifat), bahkan lebih dekat dari itu, untuk mencapai dan mendakatkan diri 

harus dengan tariqah yang penjang penuh duri dan berisi stasiun-stasiun maqamat. 

Menurut Harun Nasution ada lima stasiun yang harus ditempu bagi kaum sufi yaitu: 

a. Tobat, langka pertama harus tobat  dari dosa besar, kemudian dosa kecil. 

b. Maka sufi juga masuk stasiun selanjutnya zuhd, mengasingkan diri dari dunia 

ramai. Biasanya kaum sufi pergi mengasingkan diri pegi ke-zawiyyah, khanqah 

atau ribath untuk berkhlawat 

c. Apabilah telah dilewati stasiun kedua maka selanjutnya stasiun tawakkal 

menyerah sebulat-bulatnya kepada Tuhan. Ia memikirkan hari yang akan datang. 

Apa yang hari ini sudah cukup. Ia tidak mau makan, kalau ada orang yang lebih 

berhajat kepada makanan itu darinya 

d. Stasiun ridha, sufi, yang telah dekat dengan Tuhan. 

e. Rasa cinta yang bergelora dalam qalbu, (hati) mengantarkan ia sampai ke-satsiun 

mahabbah, cinta Ilahiah. Yang ada di hatinya adalah rasa cinta kepada Allah. 

Sehingga tidak dapat tempat didalamnya untuk rasa benci kepada siapapun.83 

Oleh karena itu hal semacam ini ialah bersifat pribadi, maka pengalaman seorang 

sufi pada pengalaman tersebut memiliki kesamaan-kesamaan disamping perbedaaan 

yang tidak bisa diabaikan. Kesamaan-kesamaan tersebut kemudian dirumuskan dalam 

bentuk “maqamat” dan “ahwal”  stasiun.84 

 
83 Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran, h. 361. 

84 Nurkhalis, A.Ghaffar, “Tasawuf Dan Penyebaran Islam Di Indonesia”, Rihlah III no. 1 (2015), 

h. 76. 
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H<a’iri Ya>zdi membagi tiga macam mistisisme termasuk orang yang beranggapan 

bahwa pengalaman mistik adalah pengalaman yang tidak dapat di komunikasikan, atau 

dituliskan filsafatnya tiga pembagian tersebut yaitu: 

1) Mistisisme yang tidak bisa diceritakan: dalam pengalaman mistis ada yang tidak 

bisa diceritakan adalah konseptualisasikan dalam term-term pemahaman 

masyarakat umum. Ia memiliki bahasa sendiri yang khas, tidak bisa dipahami 

umum, yang dalam terminologi sufi disebut sebagai “al-sya>thiyyah al-shufiyyah” 

ia adalah ungkapan-ungkapan yang diungkapkan para sufi ketika mereka berada 

dalam keadaan tak sadar, tenggelam dalam lautan fana’, dalam kondisi seperti 

ini mereka berbicara tentang apa yang mereka alami, bukan apa yang mereka 

pikirkan, ataupun apa yang mau mereka katakan. Itulah karenanya kita tidak bisa 

mengategorikan sebagai bahasa kontroversial kata H<a’iri Ya>zdi 

2) Pemikiran mistik introspektif dan rekonstruktif sebagai bahasa objek murni 

mistisisme. Inilah yang dikatan Ha’iri sebagai bahasa dari mistisisme 

3) Mistisisme filosofis atau ilmiah yang berbicara tentang mistisisme 

Ketiga frasa kata mistisisme di atas jaganlah kita pahami secara parsial dan 

terpisah., tetapi ketiganya mempunyai hubungan logis. Bertolak dari pengamalan 

mistik yang murni, yang secara luas dikenal dengan mistisisme yang tidak dapat 

diucapkan, hal ini harus di pahami bahwa dalam tahap ini seorang sufi berada dalam 

keadaan fana. Dalam keadaan ini tidak merasakan adanya dirinya atau ke-akuannya.85 

Pada kedaan seperti ini yang di sebut tengelam dalam kefanan. 

 
85 M. hidayatullah S. “Mistisisme dalam Perspektif Filsafat Analitik: Antara Wittgenstein dan 

Mehdi Ha’iri Yazdi”, h. 227. 
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Pengetahuan kalbu adalah alat mencari Tuhan, kata Ibn Arabi intuisi identik 

dengan pengetahuan Tuhan, syuhud, walaupun penampakan bermacam pada dasarnya 

satu, apabila seseorang dapat memperolehnya harus benar-benar memperoleh ‘stasiun 

mistik. 

Pengetahuan esoteric (yang susah dipahami) itu diwahyukan, dan tempat ia 

menyadari kesatuan esensialnya dengan Tuhan, yakni keadaan fana “tempat” Tuhan 

menjadi (tanpa didahului oleh pemisahan apapun) “pandangan” dan “penglihatan” 

serta semua indara-indara mistik lainya. Pengetahua ini kata Ibn Arabi adalah 

pengetahuan Tuhan yang diperoleh di dalam melalui Tuhan. Pengetahuan itu juga 

merupakan pengetahuan kita tentang Dia (Allah) dan melalui Dia (Allah).86 Ada dua 

Mistisisme dalam pandangan Ibn Arabi yaitu: 

a) Fana dalam pengertian mistis, yaitu pengetahuan sebagai “hilangnya” 

ketidaktahuan (ignorance) dan “tinggallah” (baqa) pengetahuan pasti (yang 

diperoleh melalui intuisi) tentang kesatuan esensial dari keseluruhan itu. Si 

mistikus tidak menghilangkan “dirinya” tetapi menyadari non-eksistensi esensial 

itu sebagai suatu bentuk 

b) Fana dalam pengertian metafisika, yaitu “hilang bentuk-bentuk” dunia 

fenomena dan berlanjutnya substansi universal yang satu. Menghilangkan satu 

bentuk adalah fananya bentuk itu saat Tuhan memanifestasikan (tajalli) dirinya 

dalam bentuk lain.87 

 
86Muliadi, Pemikiran Mistik Ibn Arabi, Dance Of God, Tarian Tuhan, sebua pengantar oleh: H. 

M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Aperion 2003), h. 1. 

87Muliadi, Pemikiran Mistik Ibn Arabi, Dance Of God, Tarian Tuhan, h. 61-62. 
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Selanjutnya tentang fana Ibn Arabi mengatakan bahwa fana adalah suatu proses 

bertahap yang memiliki tujuh tahap yang harus dilalui oleh seorang mistikus melalui 

stasiun atau insting (zauq)  yaitu: 

1) Menjauhkan diri dari dosa. Namun para sufi mengartikannya dengan dosa 

secara moral, tetapi menurut Ibn Arabi disini sebagai penyadaran simistikus 

semua tindakan adalah benar, karena semua tindakan adalah tindakan Tuhan. 

“ia berada dalam kehadiran “cahaya murni” yang meruapakan kebaikan 

murni”. 

2) Menjauhkan diri dari semua tindakan apapun. Dalam tahap ini si mistikus 

menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan mutlak di alam ini 

3) Menjauhkan diri dari berbagai atribut dan kausalitas beragam wujud 

kontingen, dan si mistikus menyadari bahwa itu adalah kepunyaan Allah  

4) Menyingkir dari personalitas dari sendiri (dzat) yaitu menyadari non-

eksistensi dari fenomenal darinya serta ketuhanan (baqa) dari substansi yang 

tidak bisa berubah dan tidak bisa hancur yang merupakan eksistensinya 

5) Meninggalkan seluruh dunia, termasuk juga pengetahuan kita tentang dunia 

eksternal 

6) Meninggalkan semua hal “selain daripada Tuhan” berhenti dari kesadaran dari 

diri sendiri, yang ada hanya Tuhan sendiri yang memandang dan dipandang 

7) Melepaskan semua atribut Tuhan serta “hubungan” dari semua atribut itu yang 

memandang Tuhan sebagai esensi Tuhan, sebagai realitas pemunculan (baqq 

fi zuhur),88 

 
88 Muliadi, Pemikiran Mistik Ibn Arabi, Dance Of God, Tarian Tuhan, h.  62. 
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Inilah teori dasar yang dibangun beberapa tokoh di atas stasiun-stasiun seorang 

mistikus atau sufi, mendekatkan diri kepada Tuhan harus melewati beberapa stasiun, 

apa bila stasiun ini ditelah lewati maka, ia akan berhadapan dengan Tuhan (bercakap-

cakap). 

Kehidupan yang asalnya dari zuhud dan membenci kemegahan di dunia 

tercapainya orang lain tadi, atau disebut kehidupan mencari kekayaan di dalam hati 

sendiri, bertamba lama bertambah maju dan bertambah dalam. Sampai dalam mistisme 

itulah timbul kajian tentang ma’rifat arti sa’adah (bahagia) dan sebagaimana ikhtiar 

untuk mencapai hubungan yang kekal dengan Tuhan.89 Allah berfirman dalam QS Al-

Hadid/57:20. 

نَك مْ وَتَكَاث ـر  فِِ الَْْمْوَالِ  بَـيـْ  
ٌۢ
نْـيَا لعَِب  وَّلََوْ  وَّزيِْـنَة  وَّتَـفَاخ ر  اَ الْْيَهوة  الد  اَنََّّ ا  غَيْثٍ اِعْلَم وْْٓ  وَالَْْوْلَْدِِۗ كَمَثَلِ 

 اللّهِٰ  مِٰنَ   وَّمَغْفِرَة   شَدِيْد     عَذَاب   الْْهخِرَةِ  وَفِِ   ح طاَمًاِۗ   يَك وْن   ث َّ  م صْفَرًّا  فَتََهىه    يهَِيْج   ث َّ جَبَ الْك فَّارَ نَـبَات ه اَعْ 
يَآْ   الْْيَهوة    وَمَا  ِۗوَرِضْوَان   نْـ  الْغ ر وْرِ   مَتَاع    اِلَّْ   الد 

Terjemahnya: 

 Ketahuilah, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, 
sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba 
dalam kekayaan dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan 
yang tanam-tanmannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu 
menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan 
di ahirat (nanti) ada azab yang keras adan ampunan Allah serta keridaan-Nya. 
Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.90 (QS. Al-
H>{adid/57:20.) 

Kaum sufi menganggap bahwa dunia merupakan permainan, berlandaskan 

kepada Qur’an Surah Al-Hadid ayat: 20 pada penjelasan ayat di atas Sayyid Quthb 

dalam “Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an” menjelaskan bahwa 

 
89 Hamka, Tasawuf Modern, Bahagia Itu Dekat Dengan Kita Ada di Dalam Diri Kita, h. 6. 

90 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sabiq. 2009), h. 540. 
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kehidupan di dunia merupakan sesuatu yang melalaikan, perhiasan, tempat bermegah-

megah, dan tempat untuk berbangga-bangga. Inilah puncak yang ada dibalik setiap 

kesungguhan menguras perhatian dan setiap kepentingan yang melelahkan. Dengan 

demikian hancurlah seluruh rangkaian kehidupan berakhir dalam sosok dinamis yang 

berasal dari pemandangan yang biasa dilihat manusia. Adapun persoalan akhirat 

sungguh berbeda dari persoalan dunia. Suatu persoalan yang layak diperhitungkan, 

dicermati, dan dipersiapkan. 

“Dan diakhirat kelak ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta 
keridhaannya” 

Akhirat tidak berakhir dalam sekejap sama halnya dengan dunia. Akhirat tidak 

berakhir dengan kehancuran sama halnya dengan tanaman yang telah mencapai batas 

akhirnya. Akhirat merupakan alam kalkulasi, pembalasan, dan keabadian yang berhak 

dipentingkan.91 Allah berfirman dalam QS A<l ‘Ha>did/57:20. 

نَك مْ وَتَكَاث ـر  فِِ الَْْمْوَالِ   بَـيـْ
ٌۢ
نْـيَا لعَِب  وَّلََوْ  وَّزيِْـنَة  وَّتَـفَاخ ر  اَ الْْيَهوة  الد  ا اَنََّّ   وَالَْْوْلَْدِِۗ اِعْلَم وْْٓ

Terjemahnya: 

Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, 
perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba 
dalam banyaknya harta dan anak keturunan"92 (QS A<l‘H>>a>did/57: 20.) 

2. Falsafah     

Falsafah merupakan gagasan atau pandangan hidup yang dimiliki oleh manusia 

(masyarakat). Pada puncaknya seorang berfilsafat dapat diumpamakan seorang yang 

berpijak di bumi lihat kebintang-bintang. Dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam 

 
91 Sa<yyid Quthb, Ta>ftir Fi Z>>hilalil-Qur'a>n di Bawah Naungan A <l-Qur'an, Jilid 11 (cet. ke- 1; 

Jakarta: Gema Insani Perss 2001), h. 171. 

92 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 540. 
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kesemestaan galaksi.  Berfilsafat juga sifatnya menyeluruh, seorang ilmuan tidak puas 

lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin tahu kaitan 

ilmu dengan moral, ilmu dengan agama apakah mampu membawa kebahagian kepada 

dirinya.93 

 Filsafat dalam istiah Yunani terdiri atas dua kata philo dan sophia. Philo yang 

berarti cinta dalam arti luas, yakni keinginan dan shopia berarti hikmat (kebijakan) 

atau kebenaran (love of wisdom).94 Harun Nasution mengatakan bahwa kata filsafat 

dalam istilah Indonesia berawal dari bahasa Arab, Falsafah bukan Inggris. Karena, 

bahwa Arab lebih awal memengaruhi bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa 

Inggris. 

Pengertian dari falsafah adalah fa’lala, fa’lalah dan fi’lal. Dengan demikian 

pandangan Harun Nasution, kata benda dari falsafa seharusnya falsafah dan filsaf. 

Menurut Harun Nasution dalam bahasa Indonesia banyak terpakai kata filsafat, 

padahal bukan berasal dari kata Arab, falsafah, dan bukan juga dari bahasa Inggris 

Philoshopy. Menurutnya tanyakan apakah fil berasal dari bahasa Inggris dan safah 

diambil dari kata Arab, sehingga terjadilah gabungan diantaranya, yang kemudian 

menimbulkan kata filsafat.?95 

Falsafah diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, 

suatu cara yang berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Tugas dari 

 
93 Jujun S. Suriasumatri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, h. 20. 

94 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama,Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia, (Depok: 

Rajawali Pers 2017), h. 6. 

95 Harun Nasution, Filsafat Agama, (cet. Ke-8; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 4. 
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falsafah yang sebenarnya bukanlah menjawab pertanyaan kita namun mempersoalkan 

jawaban yang di berikan, merupakan kumpulan pengetahuan-pengetahuan lainnya.96 

Oleh karenanya filsafat dalam Islam tidak tepat diartikan berpikir sedalam-

dalamnya tentang wujud, sampai kedasar dari segalahnya yaitu Tuhan. Pengertian ini 

tidak termasuk tasawuf, sedangkan dalam Islam tasawuf termasuk dalam filsafat. 

Maka dari itu filsafat dalam Islam harus diartikan, membahas dasar dari seglah dasar 

yaitu Tuhan, baik melalui akal mapun melalui kalbu,97 para filosof muslim memiliki 

spritual yang sama seperti ngonstik98 (urafa)  diantara para sufi,99 membicarakan soal-

soal ke-Tuhanan, sifat, zat dan perbuatan Tuhan.  

Pembicaraan ini adalah bagian dari mak’rifat yang menjadi tujuan berpikir para 

filosof.,100 kebanyakan berpendapat bahwa kebahagiaan terletak pada pencarian 

persepsi tentang segalah sesuatu yang ada (maujudat) baik yang sensibilia maupun 

yang berada dibelakang  persepsi sensual dengan bantuan pemikiran dan argumentasi 

rasional,101 kedatangan para filosof membawa pemikiran baru dan teori dengan 

berbagai ragam pemikiran diterimah maupun tidak diterimah tidak menjadi soal bagi 

mereka. Kadang-kadang mereka hanya pandai menyampaikan gagasan sehingga 

 
96 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif, Sebua Kumpulan Karangan Tentang Hakekat 

Ilmu, (cet. Ke-5; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1984), h. 4 . 

97 Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran, h. 362. 

98 Sistem kepercayaan yahudi kristien, ahli makrifat.  

99 Seyyed Hossein Nasr, Theologi, Philosohy And Sprituality, trej. Suharsono Jamaluddin, 

Intelektual Islam, Teologi, Filsafat dan Gnosis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), h. 31. 

100 Hamka, Pengajaran Agama Islam, Membincan Rukun Iman Dan Bingkai Wahyu Dan Akal, 

jilid ke-II (Jakarta: Republika 2018), h. 110. 

101 Ibn Khaldun, Muqaddimah, terj. oleh: Ahmadie Thoha, Muqaddimah  (Jakarta: Pustaka 

Firdaus 2000) h. 714. 
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menyatakan pikiran itu aja, dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak berubah dari 

orang banyak 

Olehnya itu, dari ahli-hali pikir inilah yang harus dituntun orang lain dalam 

menuntut hidup, untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi faktor dalam 

hidup.102  Sejatinya dari hasil pikiran ahli pemikir itu, harus sejalan dengan yang 

dipikirkan tingkalaku dan perbuatan. Kalau tidak harus dituntut untuk 

mempertangungjawabkan. Maka, tidak lain,  filsafat bagi masyarakat awam, dan sekali 

ia telah diterima, maka ia menjadi filsafat oleh masyarakat awam (philosophy of the 

masses) yang fungsi utamanya mendidik dan mensucikan akhlak mereka.103 Dan 

mengajak juga kepada masyarakat berpikir untuk mengembangkan pemikiran yang 

rasional agar membuat teori perbandingan. 

Pandagan para filosof secara umum berpikir dikenal dengan perkembangan ide 

dan konsep, pada tujuan tertentu yang dikenal dengan berpikir keilmuan atau sungguh-

sungguh berpikir yang disiplin diarahkan kepada pengetahuan.104 Berpikir ala filsuf, 

melepaskan  diri dari belengguh keterbatasan ruang dan waktu. Berfilsafat juga 

diarahkan mengetahui kemampuan asli untuk melepaskan sikap egois dan bersikap 

lebih netral. 

 
102 Hamka, Pengajaran Agama Islam, Membincan Rukun Iman Dan Bingkai Wahyu Dan Akal, 

jilid ke-II, h. 119. 

 103 Fazlur Rahman, Islam,  terj. Oleh: Ahsin Mohammad, Islam, (Bandung: Pustaka 1984), h. 

170-171.  

104 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif, Sebua Kumpulan Karangan Tentang Hakekat 

Ilmu, h. 52. 



43 
 

 
 

Untuk mencapai keadilan sosial, keadilan antar individu, antar kelompok, dan 

antarnegara. 105 Sistem filsafat ini, bahan-bahan Yunani di kumpulkan dari ide-ide 

Yunani. sifatnya sama sekali hellinistik. Konstruksi aktualnya, yakni sistemnya diri 

sendiri, yang berurusan dengan jalinan metafisika religius.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Bertrand Russull, The Art Of Philosohizing & Other Essays, terj. Oleh: Basuki Heri Winarno, 

Berpikir Ala Filsuf (cet. ke-1; Yogyakarta: Ikon 2002), h. 1. 

106 Fazlur Rahman, Islam,  h. 167-168. 
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Untuk memperjelas arah penelitian ini secara konseptual digambarkan dalam 

bentuk bilangan sebagai berikut: 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTISISME DALAM FALSAFAH JOU SE NGOFANGARE 
DI KESULTANAN TERNATE 

 

POKO MASALAH 
1.Bagaimana Sejarah Mistisisme 
dalam Falsafah Jou se ngofangare? 
2.Bagaimana Pandangan mistisisme 
dalam Falsafah Jou se ngofangare di 
Kesultanan Ternate? 
3.Bagaimana bentuk Mistisisme dan 
Falsafah Jou se ngofangare di 
Kesultanan Ternate? 

TUJUAN PENELITIAN 
1.Untuk Mengungkapkan sejarah 
Mistisisme dalam Falsafah Jou se 
Ngofangare 
2.Untuk Memahami Mistisisme dan 
Falsafah Jou se Ngofangare di 
3.Kesultanan Ternate  
Untuk Menganalisis Pandangan Umum 
mistisisme dalam Falsafah Jou se 
Ngofangare di Kesultanan Ternate 

JENIS PENELITIAN 
Pendekatan Penelitian 
Sumber Data 
Tekni Pengumpulan 
Data 
Instrumen Penelitian 
Analisis  Data 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Mistisisme dalam Falsafah Jou se Ngofangare, Kedudukan Allah, Awal Mula 

Kejadian Manusia, Kembali Keasal Yang Semula  

2. Pandangan Umum Falsafah Jou se Ngofangare di Kesultanan Ternate, 

Pandangan Hidup Kesultanan Ternate, Jou se Ngofangare, Dimensi Fangare  

3. Mistisisme dan Falsafah Jou se Ngofangare di Kesultanan Ternate, Perjalanan 

Menuju Tuhan, Dimensi Rukun Iman Berdasarkan Kebudayaan Ternate 

 

1. Di wilayah Ternate Maluku Utara 
telah mengalami peradaban Tauhid 
sebelum kedatangan Islam. Sebelum 
segalah sesuatu diciptakan lebih dulu 
diciptakan. Oleh Tuhan?. Jou se 
ngofangare, Dzat tertingi sebagai Giki 
Amoi dalam pandangan masyarakat 
Ternate merupakan kekuasan 
Tertinggi. 

2. Falsafah yang  dianut oleh 
kesultanan Ternate, dijadikan 
sebagai pandangan hidup 
masyarakat dengan aturan-aturan 
yang ditetapkan oleh kesultanan, 
disebut sebagai hukum adat.  

3. Mistisisme yang dimiliki oleh 
Kesultanan Ternate suda lebih dulu 
sebelum kedatangan Islam, di Ternate 
dikenal dengan Jou se ngofangare 
landasannya adalah Tuhan yang bersifat 
immateril. Ternate dikenal dengan 
Tradisi suba Jou segalah yang tidak bisa 
dipisahkan dari hubungan antara Tuhan 
dan hamba-Nya. 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Pertama Mistisisme yang berada di kesultanan Ternate, meruapakan ajaran sufi yang berbasis 
Islam sejak awal sampai saat ini. Islam belum masuk secara formal tetapi kepercayaan orang 
Ternate telah mengetahui yang namanya mahakuasa sebagai penguasa tunggal yaitu: Diki Amoi 
dalam bahasa Ternate. 
Kedua Jou se ngofangare di Kesultanan Ternate memiliki safaat dari agama Rasul nabi Muhammad 
saw. yang berlandaskan kepada Al-Qur’an, sunnah Rasul dan Hukum adat. Yang memiliki nilai 
religi yang begitu besar dan dijadikan sebagai pedoman hidup. 
Ketiga Mistisisme yang di miliki oleh Kesultanan Ternate Jou se ngofangare landasannya adalah 
Tuhan yang bersifat immateril yang Mahasuci. Maka unsurnya dari manusia yang dapat bertemu 
dengan Tuhan. unsur immateri manusia, yaitu ruh, dan ruh. Sembah Tuhan suba Jou alam ini 
termasuk manusia merupakan refleksi dari hakikat Ilahi. Dalam diri manusia terdapat unsur-unsur 
ke-Tuhanan karena ia merupakan pancaran dari Nur Ilahi, seperti pancaran  cahaya matahari. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

G. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan107 yaitu tinjauan Mistisisme dalam falsafah Jou se ngofangare di kesultanan 

Ternate, memerlukan suatu rancangan penelitian yang sesuai dengan data objektif 

dilapangan. Penelitian untuk mendapatkan data informasi secara lengkap tentang 

berbagai hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Oleh karena itu, jenis 

penelitian yang relevan untuk digunakan dalam pengkajian masalah ini adalah 

penelitian deskriptif,108 penelitian deskripsi berusaha mendeskripsikan suatu gejalah 

dengan pendekatan historis  filofofis mistisisme 

a. Penelitian historis lebih tergantung kepada data yang di observasi lain dari pada 

yang  di observasi oleh peneliti sendiri. Demkian pula data yang baik akan di 

hasilkan oleh kerja yang cermat yang menganalisis keotentikan, ketetapan, dan 

pentingnya sumber-sumber lainnya.  

Penelitian historis juga, bergantung kepada dua macam data, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu si peneliti 

 
107 Sebelum turun kelapangan peneliti terlebih dahulu melakukan analisis lapangan, melalui hasil 

studi maupun data sekunder baik barupa dokumentasi, buku, karya ilmiah, maupun material lainnya 

yang diduga berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang sangat menentukan, terutama sekali 

dalam menentukan fokus penelitian.  

108 Dalam penelitian deskriptif berhubungan langsung dari orang-orang yang di angkap telah 

berpengalaman, pandangannya, sikapnya kepercayaan serta jalan pikirannya. Cuplikan dari dokumen, 

dokumen laporan, arsip dan sejarahnya yang berkaitan dengan mistisis, falsafah jou se ngofangare di 

kesultanan ternate. yang dapat menambah dan memperkayah dengan dokumen lain, antara lain dokumen 

tertulis yang berkaitan dengan Falsafah Jou se ngofangare di Kesultanan Ternate  
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(penulis) secara lansung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian 

yang di tuliskan. Data sekunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang 

lain yang satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian aslinya.109 

Penelitian filosofis dalam pandangan postivisme dari sudut ontologi meyakini 

bahwa realitas merupakan suatu yang tunggal dan dapat dipecah-pecah untuk 

dipelajari (dipahami secarah bebas) objek yang akan diteliti, dari sudut 

epistemologi, postivisme mensyaratkan adanya dualisme antara subjek peneliti 

dan objek yang ditelitinya. Pemilihan ini dimaksudkan agar dapat diperoleh hasil 

yang objektif. 

Dari sudut aksiologinya, postivisme mensyaratkan agar penelitian itu bebas nilai 

agar dicapai objektivitas konsep dan Mistisime falsafa Jou se nfofangare, sehingga 

tingkat keberlakuannya bebas tempat dan waktu.110 Penelitian lapangan (field 

research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif 

atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Pentingnya adalah bahwa 

peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena 

dalam suatu keadaan alamiah atau “in situ”dalam hal demikian maka pendekatan ini 

terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Penelitian lapangan biasanya membuat 

catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian diabuat kodenya dan di analisis 

beberapa cara.111 

 
109Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Cet. ke-27; Jakarta Rajawali Perss 2016), h. 73-

74 . 

110Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Cet. ke-

1; Jakarta: Kencana 2011), h. 24-23.  

111 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Edidi Revisi (cet. ke-31; Bandung: 

Remaja Rosdakarya 2013) h. 26. 
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2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kesultanan Ternate. Kerajaan kesultanan Ternate 

bergaya bangunan abad XIX, berlantai dua, menghadap kearah laut dikelilingi 

perbentengan, terletak satu kompleks dengan masjid jami Ternate. Di halaman samping 

kanan depan terdapat pintu gerbang yang di sebut ngura upas. Memasuki istanah dari 

depan melalui dari dua tangga masing-masing beranak tangga 27 buah.112  

H. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1) Pendekatan historis filosofis dan mistisisme yang bersifat observasional, yaitu 

untuk memahami dan mendeskripsikan gambaran umum tinjaun mistisisme 

tentang falsafah Jou se ngofangare di kesultanan Ternate. Oleh karena itu, 

peneliti dalam hal ini berusaha melakukan eksplorasi secara rinci dan mendalam 

untuk mengungkap temuan di lapangan agar mendapatkan data yang valid. 

2) Pendekatan Fenomenologi penelitian, hendak memahami arti yang disampaikan 

oleh partisipan. Demikian itu sangat berarti pula bahwa realitas merupakan  

konstruksi sosial dalam konteks kesultanan Ternate. Perbedaan pandangan 

partisipan tentang sesuatu merupakan hal yang penting, karena benang merah 

yang menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut. Benang merah inilah 

yang disebut pola-pola atau tema-tema baru terkait Mistisisme dalam Falsafa Jou 

se ngofangare.113 

 

 
112 RZ. Leirissa Dkk. Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra (Jakarta: Ilham Bangun Karya 1999), 

h. 44. 

113 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, Sebua 

Pengantar Oleh: Conny R. Semiawan (Cet. ke-1; Jakarta: Grasindo 2010), h. 85. 
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I. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana 

data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam mengumpulkan 

datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.114 

Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yaitu data pustaka dan data 

lapangan. Data pustaka yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan 

menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan karangan ilmiah, tesis, 

disertasi, ensiklopedia, buku tahunan, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan,115 

internet, al-Qur’an atau sumber-sumber lainya yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Sedangkan data lapangan bersumber dari responden yang diwawancara atau 

informen, observasi, dan dokumentasi. Sumber data tersebut selanjutnya di sebut 

dengan subjek penelitian.116 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat adat yang berada dalam 

Kesultanan Ternate, peneliti me-wawancara 1 atau lebih yang dianggap mampu 

mengatahui masalah yang diingginkan peneliti. Penelitian yang di teliti Mistisisme 

dalam Falsafah Jou se ngofangare di Kesultanan Ternate ini dilakukan secara pribadi 

dan mengamati satu persatu yang di teliti secara ilmiah. 

 

 

 
114 Suharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik  (cet. Ke-XIII; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 129. 

115 Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif , h. 41. 

116 Imam Suprayogo dan Tobrani, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2003),  h. 163. 



49 
 

 
 

J. Teknik Pengumpulan Data 

Didalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, 

penulis dalam mengumpulkan data mengunakan teknik pengumpulan data yaitu, 

observasi,  wawancara, dan dokumentasi dengan uraian sebagai berikut: 

1. Pengamatan (observasi) 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejalah-

gejelah yang di teliti.117 Dengan demikian, observasi dalam penelitian ini ditujukan 

kepada mistisisme ditinjau dari  falsafa Jou se ngofangare di kesultanan Ternate. 

Metode ini dimaksud untuk melakukan pengamatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang diteliti berkaitan dengan keberadaan falsafah Jou se 

ngofangare di kesultanan Ternate 

Data yang diobservasikan dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, 

perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antara manusia. Data observasi juga dapat 

berupa interaksi dalam suatu lembaga ke pengerusan.118 Di kesultanan Ternate  atau 

pengalaman para pengurus kesultanan Ternate yang berkaitan dengan falsafa Jou se 

ngofangare  

Dengan observasi peneliti menangkap hal yang mungkin tidak diungkapkan oleh 

partisipan dalam wawancara atau yang tidak mau diungkapkan oleh partisipan. 

Biasanya hal yang sensitif tidak akan diungkapkan kepada orang asing yang baru 

datang, tetapi dapat ditangkap bila sipeneliti berada di tempat dengan menggunakan 

perasaan dan kepekaannya. Dengan observasi sipeneliti  mendapatkan pengalaman dan 

 
117 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 54. 

118 J. R. Raco, Metode Penelltlan Kualltatlf Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, kata 

pengantar oleh: Conny R. Semiawan (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 112. 
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pengetahuan yang sangat personal yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. 

Pengetahuan itu menjadi dasar untuk refleksi dan introspeksi. Pengetahuan ini lebih 

dari data yang tertulis, karena dialami langsung.119 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak 

dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti 

tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan 

observasi.120 

Maka dari itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan, 

Pertanyaan yang sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, 

perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dengan mengajukan 

pertanyaan peneliti, akan mempersiapakan daftar pertnyaan yang mendapatkan apa 

yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena 

persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat 

dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.121 

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana 

pertanyaan dapat diajukan oleh peneliti, yang berperang sebagai pewawancara. 

Wawancara ini dapat digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk 

mengumpulkan data, seperti observasi, berperan serta, analisis dokumen.122 yang 

berkaitan dengan Mistisisme dan falsafah Jou Se-Ngofangare di Kesultanan Ternate. 

 
119 J. R. Raco, Metode Penelltlan Kualltatlf Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 114. 

120 J. R. Raco, Metode Penelltlan Kualltatlf Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 116. 

121 J. R. Raco, Metode Penelltlan Kualltatlf Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 116. 

122 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, 

Keagamaan dan Pendidikan, ed. Haidir (Bandung: Citapustakan Media 2012), h. 120. 
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Dalam wawancara ini juga peneliti mengunakan wawancara terstruktur dan wawancara 

mendalam. 

1. Wawancara tersturuktur (Struktured Interview) 

Wawancara terstruktur adalah peneliti menetapkan sendiri masalah pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari terhadap hipotesis kerja. Dengan 

pertanyaan yang disusun langsung dengan rapi dan ketat.123  Oleh karena itu dalam 

melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertnyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan 

wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa 

wawancara sebagai pengumpulan data. Dalam melakukan wawancara, selain harus 

membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga dapat 

menggunakan alat bantu seperti tape rekorder dan gambar lain yang dapat membantu 

wawancara menjadi lancar.124 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam Secara umum adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara literatur 

pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan tanpa mengunakan 

pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam 

kehidupan sosial yang relatif lama.  

Pewawancara adalah orang yang mengunakan metode wawancara sekaligus dia 

bertidak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Sedangkan informan 

adalah orang diwawancarai, diminta informasi oleh wawancara. Dalam materi 

 
123 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 190. 

124 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. ke-4; Bandung: Alfabeta 2008), h. 73. 
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wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah 

atau tujuan penelitian.  

Metode wawancara mendalam (in depth interview) adalah sama seperti metode 

wawancara lainnya, hanya peran wawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan 

cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya. Sesuatu 

yang amat berbeda dengan metode wawancara lainnya adalah bahwa wawancara 

mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama 

informan dilokasi penelitian, hal mana kondisi ini tidak tidak pernah terjadi pada 

wawancara pada umumnya.125 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang di 

peroleh melalui dokumen-dokumen.126 Maka dari itu pencarian data melalui 

dokumentasi bermaksud untuk menemukan hal-hal atau variabel dalam bentuk catatan 

atau arsip sebagai sumber atau pedoman yang berhubungan dengan objek penelitian. 

dalam hal ini dokumen yang terkait dengan keberadaan Mistisisme, falsafah Jou se 

ngofangare di kesultanan Ternate  

K. Teknik Analisis  Data 

Dalam pandangan Silalahi, data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran 

empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. 

Istilah "data" merupakan bentuk jamak (plural) yang menunjuk pada satu atau lebih 

dalam observasi.127 

 
125 H. M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komonikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Baru (cet. ke-5; Jakarta: Kencana 2011), h. 111. 

126 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, h. 72. 

 127Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif , h. 29. 



53 
 

 
 

Analisis data tersebut juga pengelolahan data dan penafsiran data. Analisis data 

adalah rangkaian kegiatan penelahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan 

rangkain kegiatan penelahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan ferivikasi 

data agara fenomena memiliki nilai sosial, akademisi, dan ilmiah.128 Teknik dan 

pengelolaan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif   

1. Pendekatan analisis deskriptif, analisis deskriptif digunakan untuk 

mengambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun kelompok untuk 

membuat gambaran secara sistematis data faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

serta hubungan antara fenomena yang diselediki atau berkaitan dengan  falsafah Jou se 

ngofanagare di kesultana Ternate.  Analisis dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus 

penelitian..129 penelitian ini mendeskripsikan serta menginterprestasikan secara faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. 

L. Instrumen Penelitian 

Berbicara tentang instrumen penelitian yang akan peneliti gunakan dalam 

melakukan penelitian ini sangat mengandalkan hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi di lapangan. Dengan demikian peneliti harus mempunyai catatan 

lapangan yang menjadi perantara mengenai apa yang dilihat, didengar, dirasakan,  

dicium, dan dirabah oleh panca indera peneliti, ketika berada di lapangan 

 
128 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, h. 191. 

129 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 90. 
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Maka dari itu instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman wawancara dan tape recorder.130 Pedoman wawancara yang akan di lakukan, 

peneliti sebagai panduan dalam mewawancarai beberapa informan untuk mengetahui 

beberapa data dalam penelitian tentang Mistisisme dalam falsafah Jou se ngofangare 

di kesultanan Ternate 

Pedoman wawancara peneliti gunakan ini berisi sejumlah pertanyaan yang benar-

benar akurat. Sedangkan tape record, peneliti gunakan untuk mempermudah 

meginggat pokok permasalahan dan hasil wawancara yang telah dilakukan, baik 

dilokasi penelitian ataupun di tempat yang menjadi sumber data. 

  

 
130 Tepa recorder dalam arti kata “tape” memeperban, membalut, mengetep, merekam, sedangkan 

“recorder” penangkap perekam suara, pencatat. Dalam Kamus Inggris Indonesia juga menjelaskan 

bahwa “Tape Recorder” adalah “perekam suara” https://www.babla.co.id, 20:00, 09/oktober/2022. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Kondisi Geografis 

Ternate terletak antara 3° lintang Utara dan 3° lintang selatan serta 124-129° 

bujur timur wilayah Ternate sebelah utara, selatan dan barat berbatasan dengan 

laut maluku,  dan disebelah timur berbatasan dengan selat Halmahera. Ternate 

sebagai kota kepualauan, Ternate Terdiri 8 pulau, pulau Ternate, pulau Hiri, pulau 

Moti, Pulau Mayau, dan pulau Tifure. Lima pulau yang berpenduduk, sedangkan 

terdapat tiga pulau lain seperti, pulau Maka, pulau Mano, dan pulau Gurida 

merupakan pulau yang berukuran kecil yang tidak berpenghuni. Luas wilayah 

Kota Ternate 5.795,4 km², terdiri dari luas perairan 5.544,55 km² dan luas daratan 

250,85 km². secara admistrasi pemerintah kota Ternate terbagi atas tujuh 

kecamatan dan 77 pulau dengan kelurahan masing-masing.  

a. Ternate Utara membawahi 14 Kelurahan 

b. Ternate Tengah membawah 15 Kelurahan 

c. Ternate Selatan mebawahi 17 Kelurahan  

d. Ternate Pulau mebawahi 13 Kelurahan 

e.  Pulau Moti membawah 6 Kelurahan  

f. Pulau Hiri membawah 6 Kelurahan  

g. Pulau Batang dua membawah 6 Kelurahan  
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Gambar: 1. Peta Kota Ternate Maluku Utara 

(https://www.tandaseru.com. 3 Maret 2023) 

Kondisi topografi Ternate dengan sebagian besar dareah pergunungan dan 

berbukit, terdiri atas pulau vulkanis dan pulau karang dengan kondisi jenis tanah 

rogusal pulau Ternate, pulau hiri, dan moti dan maka, pulau mano, dan gurida. 

Gunung Gamalama merupakan gunung api yang masi aktif dan terletak ditengah 

pulau Ternate. 

Pemukiman masyarakat secara intensif berkembang disepanjang garis pilau 

pantai. Memiliki kelerengan fisik terbesar di atas 40% yang mengerucuk ke arah 

puncak gunung Gamalama. Di daerah pesisir rata-rata kemiringan 2% sampai 8% 

kondisi topografi kota Ternate juga ditandai dengan keberagaman ketinggian dan 

permukaan laut dari rendah: berkisar antara 0-699 mdpl sedang: berkisar, 500-699 

mdpl, sampai tinggi berkisar lebih dari 700 mdpl. 

https://www.tandaseru.com/
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Wilayah Ternate didominasi oleh laut, maka kondisi iklimnya sangat 

dipengaruhi oleh laut dan siklus dua musim timur selatan yang sering kali 

diselingi dua kali pancaroba disetiap tahunnya. Kedalaman lautnya bervariasi 

Pada beberapa lokasi disekitar pulau Ternate terdapat tingkat kedalaman yang 

tidak terlalu dalam, sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar 100 meter dari garis 

pantai, tetapi pada bagian lain tingkat kedalamannya cukup besar dan berjarak 

tidak jauh dari garis pantai. 

2. Kondisi Demografis 

Ternate yang berada di bawah kaki gunung Api Gamalama pulau Ternate, 

provinsi maluku utara. Kota Ternate penah menjadi ibu Kota sementara Provinsi 

maluku utara secara de facto dari tahun 1999 hingga tahun 2010. Pada tanggal 4 

agustus 2010 Sofifi diresmikan menjadi  ibu kota maluku utara pengganti Ternate, 

sebuah kelurahan di kota Tidore kepulauan yang berada kecamatan Ternate Utara. 

Mulai terbentuk dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia (PPRI) Nomor: 45 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota 

Administratif Ternate, sekaligus Pembentukan Kecamatan Ternate Utara pada 

tanggal 3 Desember 1981,yang awalnya sebanyak 17 Kelurahan selain itu terjadi 

pemekaran pada 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Tafure dan Sangaji, Tafure 

dimekarkan lagi bertambah dua kelurahan yaitu Akehuda dan Tubo, sedangkan 

Kelurahan Sangaji menjadi dua kelurahan yaitu Sangaji dan Sangaji Utara,  

melalui PERDA Nomor 7 Tahun 2007. Sehingga Kecamatan Ternate Utara 

menjadi 14 Kelurahan. Luas daratan Kecamatan Ternate Utara sebesar 14,16 km². 
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 Selanjutnya untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin, 

Yang menggambarkan banyaknya laki-laki diantara 100 perempuan . Rasio jenis 

kelamin Kecamatan Ternate Utara adalah 103,33 yang berarti lebih banyak laki -

laki dari pada perempuan. Bila dilihat per kelurahan, Soasio, Soa, Tabam, Sango 

dan Sangaji Utara memiliki komposisi penduduk laki-laki lebih sedikit 

dibandingkan perempuan. Sementara sembilan kelurahan lainnya mempunyai 

karakteristik yang sama yaitu lebih banyak penduduk laki-laki daripada 

perempuan. 

3. Kependudukan  

Berdasarkan hasil survei tahun 2021 Kecamatan Kota Ternate Utara dihuni 

oleh sekitar 48.260 jiwa. Jumlah ini tersebar secara relatif merata di 14 Kelurahan 

di wilayah Kecamatan Ternate Utara. Islam merupakan agama mayoritas yang 

dianut penduduk dengan jumlah 42.939 jiwa. Kristen Protestan 243 jiwa. Kristen 

Khatolik 29 jiwa, Kong Hu-Cu 1 jiwa. Budha 4 jiwa dan Hindu 9 Jiwa. 
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

N

o. 

Kelurahan/D

esa 

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Kong Hucu Jumlah 

1 Tarau 1179      1179 

2 Sango 1719      1719 

3 Tabam 1807 6     1813 

4 Tafure 3368 15   2  5382 

5 Tubo 2342      2341 

6 Akehuda 5149      5149 

7 Dufa-Dufa 5130 19     5129 

8 Sangaji utara 3657 48     5149 

9 Sangaji 5318 80 23 5 1  5427 

10 Toboleu 4309 7 2    4318 

11 Kasturian 3224 7     3231 

12 Salero 3245 27  4   3276 

13 Soa-sio 2010 22 2    2034 

14 Soa 3631 12 2   1 3646 

 JUMLAH 42.939 243 29 9 4 1 48.260 

Sumber: Data Profil Kesultanan Ternate  

1. Pendidikan 

Sarana pendidikan di Kecamatan Ternate Utara relatif memadai demikian 

juga tenaga pengajarnya. Sampai dengan tahun 2021 jumlah SD baik 
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Negeri/Inpres yakni 21, dengan jumlah guru 257 orang, serta murid sebanyak 

4.132 orang. Sementara SD swasta ada 3 buah, dengan jumlah guru 24 orang, serta 

murid sebanyak 357 orang. Dalam periode yang sama terdapat 2 buah SLTP 

Negeri dengan jumlah guru 96 orang, serta murid sebanyak 1.295 orang. Untuk 

jenjang pendidikan SLTA masih dalam kurun waktu yang sama jumlah SMU 

Negeri sebanyak 3 buah dengan 144 orang guru dan murid 1.708 Sedangkan SMK 

negeri sebanyak 2 buah dengan jumlah guru 137 orang serta murid sejumlah 1.237 

orang. 

1. Fungsi Kelembagaan dan Jabatan  

a. Gam Raha, terdiri dari: Soa sio dan sangaji serta cim dan heku, berfungsi 

melakukan penjaringan  dan penyaringan kandidat calon serta mengajukan calon-

colano Kolano atau Sultan 

b. Sultan pemimpinan tertinggi 

c. Fala raha adalah dewan pertimbangan, di tempati empat kiemalaha; kiemalaha 

marsaoli, kiemalaha tomagola, kiemalaha tomaito dan kiemalaha Tamadi dan 

dalam hal tertentu fala raha memberi pertimbangan kepada Sultan 

d. Bobato nyagimoi se tufkange komisi 18 memiliki fungsi  mewakili masyarakat 

dalam lembaga pemilihan-pemilihan dan memberhentikan kolano/sultan serta 

memiliki hak legaliasi pembuat undang-undang. Komisi 18 disamakan dengan 

majelis permusrawatan rakyar (MPR) 

e. Jo gugu, adalah wakil sultan atau wajir, berfungsi membantu/melaksanakan 

kegiatan-kegiatan rutin sultan dalam kegiatan teknis dan tugas-tugas 

pemerintahan kesultanan. Sedangkan dalam kegiatan teknis operasional Jo gugu, 

mengkordinir hukum  Soa Sio, Hukum Sangaji dan Kapita Laut serta Tuli Lamo, 



61 
 

 
 

karena itu, jabatan ini disebut komisi Ngaruha dikategorikan kedalam bidang 

eksekutif. Komisi ngaruha melaksanakan program-program yang terkait dalam 

bidang kemasyarakatan (Muamalah) yakni; pemerintahan, sosial ekonomi, 

hukum dan politik dalam negeri, pertahanan keamanan, hubungan luar negeri dan 

lain-lain. Konsentrasi program-program komisi empat kepada bidang 

keduniawian, diklasifikasikan kepada Bubato dunia. 

f. Tuli lamo berfungsi selaku sekertaris sultan atau kesultanan, dalam kegiatan 

teknis menata administrasi pemerintahan dan kegiatan rutin Sultan serta 

melakukan kordinasi dengan beberapa bidang, khususnya dengan komisi 

ngaruha, dan pada sisi lain mengurusi hal-hal yang terkait dengan internal 

kedaton 

g. Hukum Soa Sio; memimpin, menyusun, melaksanakan program-program dan 

kebijakan dalam bidang hukum dan masyarakat termasuk hubungan luar negeri. 

h. Hukum Sangaji; memimpin, menyusun dan melaksanakan program kerja dan 

kebijakan dalam bidang pemerintahan 

i. Kapita laut; memimpin, menyusun, melaksanakan program kerja dan kebijakan 

yang terkait pertahanan keamanan serta memimpin armada 

j. Kelem; memimpin, menyusun, melaksanakan program dan kebijkan dalam 

bidang pendidikan agama, dakwah dan penegakan syari’at Hukum Islam fatwa 

dan tahkim. Kalem membawahi Imam, khatib dan Modim. Kalem juga 

berwenang memutuskan perkara-perkara banding dari yang di putuskan hakim 

syara’ dan keputusan kalem bersifat final. 

k. Mufti; adalah penasehat Sultan, utamanya hukum Islam. posisi ini biasanya 

ditempati oleh ulama-ulama muktabar 
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l. Kadhi; menjalankan tugas-tugas peradilan agama, yakni; hakim Mahkamah 

Syariah. Kalem, kadhi, mufti, imam, khotib dan modim melaksanakan tugas-

tugas dibidang keagamaan Islam, diklasifikasikan kedalam wilayah bubato ahirat 

m. Salahakan; jabatan setingkat wakil Sultan untuk wilayah tertentu sebrang dan 

atau daerah taklukan berfungsi melaksanakan tugas-tugas sultan di wilayahnya. 

n. Sangaji-sangaji; pemimpin pemerintahan tingkat daerah/wilayah/distrik 

melaksanakan tugas-tugas di wilayahnya 

o. Kiemalaha; pemimpin fanyira, soa berfungsi memimpin dan mengkordinir 

fanyira-fanyira di wilayahnya. 

p. Fanyira; pemimpin tingkat Soa melaksanakan tugas-tugasnya di masing-masing 

Soa 

q. Ngofangare; pihak range, bobato tomadaha bertugas dalam lingkungan kedaton 

a). Ngofangare madopolo,  terdiri dari Sadaha Kie, Sowohi,  jurutalis, Sahbandar 

dan Suseba, b). Unsur keamanan tugas (kepolisian): Kapita Kie, Marinyo Kie, 

Ngofangare ahi besi, Ori maahi, Opas Garneti, Opas Salaka dan Al Bahdir c). 

Unsur militer, terdiri dari mayor ngofa, letnan ngofa, letnan al-firis, al-firis dan 

Marinyo.131 

Pada struktur pemerintahan kerajaan terdapat sejumlah jabatan di sertai 

fungsinya. Para pembantu kolano di sebut bubato-bubato melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dan kepentingan rakyat. Dalam perjanjian foramadiyahi diatur juga tata 

pemirintahan kerajaan disertai lembaga-lembaganya Institusi tersebut terdiri dari: 

1) Gam Raha 

 
131Yusuf Hasani, Sistem Pemelihan Sultan, Kesultanan Ternate, kata pengantar oleh Margarito 

Kamis (Jakarta: Candi Cipta Pramuda 2015), h. 69-73. 
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2) Fala Raha dan 

3) Raha Kalano menepati pimpinan tertinggi kerajaan.  

Bubato dapat disamakan dengan dewan mentri atau setinkat menteri disebut “soa 

sio” struktur pemerintahan di Era kerajan dahulu terdapat sembilan jabatan setinkat 

menteri yang disebutnya “sembilan dewan mentri”. Selain itu, beberapa jabatan 

dibawah mentri dengan jumlah yang sama 9 Fungsi bubato adalah membantu tugas-

tugas sultan dalam menjalankan program kerja pemerintahan Kerajaan. Sedangkan 

sumber rekrueitmen bubato menggunakan sistem keterwakailan kalan dari setiap soa 

atau jabatan yang ada diberikan berdasarkan garis keturunan, kemudian diformulasikan 

ke dalam sistem pewarisan nama jabatan, fungsi dan jumlahnya adalah sebagai berikut:  

1. Kiemalaha marsaoli, dipercayakan dalam jabatan jo gugu (wakil Rala) 

disamakan pradana menteri 

2. Kiemalaha tomagola, memegang kekuasaan pertahanan keamanan 

3. Kiemalaha Tomaito, memegang kekuasaan perekonomian 

4.  Kiemalaha Tamadi, memegang kekuasan wilayah-wilayah kiemalaha 

payahe, memegang kekuasan keamanan dalam negri/kerajaan 
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DAFTAR NAMA MOMOLE KOLANO DAN SULTAN 

Tabel: 3. Jumlah Sultan dari Masa ke Masa 

No.  NAMA PERIODE KETERANGAN 

A. Periode Momole   

1. Momole Guna Tabona 1250-1251  

2. Momole Matiti Foramadiayahi 1251-1253  

3. Momole, Sia 1253-1257  

    

B. Periode Kolano   

1. Kolano Cico (Bab Masyhur Malamo) 1257-1277  

2. Kolano Kaicil Jamin Alias Poit 1277-1284  

3.  Kolano Siale Alias Kaicil Komalo/Kumalo 1284-1298  
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4.  Kolano Kalabata Alias Kaicil Bakuku 1298-1304  

5 Kolano  Komala Alias Ngara Lamo 1304-1317  

6 Kolano Patsaranga Malamo 1317-1322  

7 Kolano Aiya Atau Arif Malamo 1322-1331 Liga Raja-Raja 

(Moti Verbend) 

8 Kolano Paji Malamo 1331-1332  

9 Kolano Syah Alam 1332-1343  

10 Kolano Tolu Malamo 1343-1347  

11 Kolano Boheyat Alias Kaicil Kie Mabiji 1347-1350  

12 Kolano Ngolo Macahaya 1350-1357  

13 Kolano Momole 1357-1359  

14 Kolano Gapi Malamo 1359-1372  
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15 Kolano Komala/Gapi Baguna I 1372-1377  

16 Kolano Sia/Komala Pulu 1377-1432  

17 Kolano Gapi Baguna II 1432-1486  

    

C. Periode Sultan   

18 Sultan Zainal Abidin 1486-1500 Pendiri Sekolah-

Sekolah Islam Dan 

Lembaga Jou Lebe 

(Badan Syara) 

19 Sultan Bayan Sirullah (Bayanullah) 1500-1522 Melanjutkan 

Program Ayahnya 

20 Sultan Diyalo (Dibawah Umur) 1522-1533 Pemerintahan 

Dijalankan Oleh 

Wakil Sultan 

21 Sultan Abu Hayat (Bohayat) 1533-1537  

22 Sultan Tabariji 1538-1538  
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23 Sultan Khairun Jamil  1538-1565 Penentang Spanyol 

24 Sultan Babullah 1565-1583 Pengusir Portugis 

25 Sultan Said Barakati Atau Syarifuddin 1583-1606  

 Sultan Mudaffar (Dibawah Umur) 1606-1610 Pemerintahan 

Dijalankan Oleh Jo 

Gugu 

26 Sultan Mudaffar 1610-1627  

27 Sultan Hamjah (Hamzah) 1627-1648  

28 Sultan Mandar Syah 1648-1650  

29 Sultan Manila 1650-1655 Mandar Sjah II 

(Wali) 1655-1675 

30 Sultan Muhammad Nuri Islam (Sibori) 1675-1689 Prins Amsterdam 

31 Sultan Said Fatahullah, Kaicil Toloko 1689-1714 Prins Rotterdam 

32 Sultan Amir Iskandar Zulkarnain (Kaicil 

Sehe) 

1714-1751  
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33 Sultan Alaudin Mansur/Kaicil Raja Laut 1751-1754  

34 Sultan Syahmardan  1754-1763  

35 Sultan Jalaluddin  1763-1774 Zwardekroom 

36 Sultan Aerun Syah 1774-1789  

37 Sultan Ahral  1789-1796  

38 Sultan Sarkan 1769-1801  

39 Sultan Muhammad Jasin 1801-1807  

40 Sultan Muhammad Ali 1807-1821  

41 Sultan Muhammad Haeruddin  1821-1823  

42 Sultan Muhammad Zen 1823-1859  

43 Sultan Muhammad Arsyad  1859-1876  
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44 Sultan Ayanhar 1879-1900 Kolano Masoa 

(1900-1902) 

 Sultan Haji Muhammad Ilham 1902-1902  

46 Sultan Muhammad Usman 1902-1927  

 Haji Muhammad Usman diasingkan ke 

Bacan Kemudian Kebandung dituduh 

Mengotaki Pemberontak Jailolo 

1914-1927 Kekuasaan 

dijalankan oleh 

Bubato 

47 Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah 1927-1975 Masa Pra 

Kemerdekaan  

 Sultan Berada Di Jakarta  1951-1975 Bubato Pelaksana 

Kekuasaan (Awal) 

Kemerdekaan   

48 Sultan Mudafar Sjah II 

Sejak 2004-2014 Sultan Lebih Banyak 

Berada di Jakarta, Sebagai Anggota DPR-RI 

Maupun DPD, Sebelumnya Ketua DPRD 

Maluku Utara.  

1986-2015 Kolano Masoa 

(1975-1986)  

Di Era Ini, Sekitar 

Tahun 2005-2014, 

Sering Terjadi 

Pergantian Bubato, 

Karena Peran 

Pembisik.   

49 Sultan Hidayatullah Sjah 2022  
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STRUKTUR ORGANISASI KESULTANAN TERNATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Garis Komondo 

Garis Konsultan 

 

GAM RAHA 

BUBATO 

NYAGIMOI SE 

TUFKANGE 

(Dewan Komis 

18) 

KOLANO 

SULTAN 

    FALA RAHA 

Dewan 

Pertimbangan (4 

Kiemalaha) 

TULI LAMO 

(Sekertaris) 
JO GUGU 

(Wakil Sultan) 

KAPITA LAUT 

(Bubato Dunia) 

HUKUM SOA 

SIO 

(Bubato Dunia) 

HUKUM 

SANGAJI 

(Bubato Dunia) 

KALEM, 

MUFTI, KADI 

(bubatoahirat) 

UNSUR 

MILITER 

(pertahanan 

keamanan) 

SANGAJI 

DAN 

SALAHAKAN 

KIEMALAHA 

DAN 

FANYIRA 

RAKYAT atau 

BALA 

IMAM, 

KHATIB, DAN 

MODIM (Hakim 

syara’) 
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2. Letak Kerajaan (Kadaton) Kesultanan Ternate 

 

 

Gambar: 2. Letak Kadaton arah samping kanan Ternate 

(Dokumentasi Peneliti, Februari 2023) 

Kesultanan Ternate dalam sejarahnya sebuah kerajaan Islam yang berdaulat. 

Dalam sebuah wawancara kepada Muhammad Rijal Evendi mengatakan bahwa awal 

kehadiran kesultanan ini ditandai dengan pusat pemukiman tertua yang berada di 

sekitar puncak gunung Tabona, kemudian dipindahkan ke Foramadiyahi, disinilah 

pusat pemerintahan kesultanan Ternate berawal, yaitu di desa Foramadiyahi, suatu 

kawasan yang terletak di lereng gunung Gamalama, selanjutnya dipindahkan di 

Sampalu daerah pesisir pantai, setelah itu pusat pemerintahan di pindahkan lagi ke 

Limau jore-jore di bagian Timur Ternate berkembang.132 

 
132 Muhammad Rijal Evendi, (52 Tahun) Fanyira Kadaton, Wawancara, 12 Februari 2023. 
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3. Lambang Falsafah Kesultanan Ternate  

Gambar: 3. Lambang Kesultanan Terante Burung Garuda Kepala Dua Berhati 
Satu Berbadan Satu 

(Dokumentasi Peneliti, 1 Februari 2023) 

Dalam sebuah wawancara kepada informan Mas’ud Barjo.133 dalam penjelasan 

menyebutkan bahwa kesultanan Terante adalah Kesultanan rakyat yang berbasis Islam 

sufi, berbicara tentang Islam maka kita berbicara tentang dunia dan ahirat. Falsafah 

“goheba madopolo rom didi” 

Artinya: 

 Burung garuda berkepala dua berhati satu berbadan satu. 

Burung garuda berkepala dua berhati satu berbadan satu ini, megandung makna 

dunia dan ahirat. Kepala yang satu menghadap kekanan simbol duania dan kekiri 

simbol ahirat, Goheba dikenal dengan bahasan Terante Goheba Kie  burung gunung.  

 
133 Mas’ud Barjo, jabatannya sebagai Kie Malaha Labuha, Pemimpin Heku dan Cim, bertugas 

sebagai angkatan Laut dan angkatan Darat.    
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Burung gunung pilihan dari kesultanan Ternate mengandung dua makna dunia dan 

ahirat.  

Dari sisi bentuk, dua kepala goheba mengandung ajaran keseimbangan dunia dan 

ahirat. Sayap yang turun mengandung makna sikap hidup yang merangkul semua 

manusia yang berlainan ras, suku, agama dan golongan. Empat susunan jambul simbol 

4 ayat dalam QS. Al-Ihlas. Lima bulu sayap besar mengandung makna himbauan untuk 

shalat 5 waktu. Tuju bulu sayap kecil 7 ayat suarat Al-Fatih}ah. Delapan  bulu ekor 

mengandung makna keseimbangan hidup. Makna simbolik tergambarkan di atas 

sebagai filosofi yang terkandung dalam lambang Kesultanan Ternate “Goheba” dengan 

Falsafah Jou se ngofangare. 

Keseimbangan dunia dan ahiarat sangat diperlukan dalam doktrin agama, jangan 

sampai terlena dengan dunia lupa adanya ahirat. Bahwa manusia akan kembali ke asal 

yang semula (ahirat). maka dari itu, perlu adanya pembuktian keselamatan di dunia dan 

ahirat dengan cara berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah swt.134 Jika dihubungkan 

ke Islam, dunia dan ahirat adalah Jou se Ngofangare. 

Jou se Ngofangare juga tidak sebatas pada pemahaman agama, akan tetapi dilihat 

secara pemerintahan, sosial, mistis dan sains. Pemimpin dan rakyat secara 

pemerintahan, Dunia dan Ahiar, Tuhan dan Muhmmad, konteks agama, laki-laki 

perempuan, kontks sosial, Nur Allah dan Nur Muhammad, konteks mistis, malam dan 

siang, matahari dan bulan, konteks sains. Ini semua Jou se Ngofangare. 

 

134 Mas’ud barjo, (74 Tahun) kie malaha labuhan,  wawancara,Ternate, 2 februari 2023 
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4. Sistem Kepemimpinan Kesultanan Ternate 

Gambar: 4. Dada se Boro, Nasi Kuning adat Kesultanan Ternate 

(https://borero.id/dada-se-boro, 2 Maret 2023) 

Telur berwarnah putih di atas nasi kuning di dalanya berwarnah kuning dan nasi 

kuning di dalmnya berwarna putih. Dalam sebuah wawancara bersama informan H. 

Ahmad H. Naser, mengatakan bahwa kepemimpinan kesultanan Ternate disimbolkan 

sebagai nasi kuning.135 Sistem kepemimpinan yang ada di Kesultanan Ternate 

memiliki dasar dalam bahasa Ternate yaitu: 

To pipi rimoi toma dofu ma daha, to pipi dofu toma rimoi ma daha 

 Artinya:  

Menjadi satu dalam seribu dan menjadi seribu dalam satu 

Nasi kuning adalah rakyat dan telur adalah pemimpin, di hati pemimpin ada 

rakyat dan di hati rakyat ada pemimpin. Wadah piring putih sebagai lembanga 

kesultanan Ternate dan rakyat harus di kumpul dalam satu tempat. kalau di dalam hati 

 
135 H. Ahmad H. Naser (70 Tahun) Imam Ngofa Kesultanan Terante, Wawancara, Ternate 23 

Maret 2023. 

https://borero.id/dada-se-boro
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rakyat ada Sultan, dalam hati Sultan ada rakyat.136 Secara alamiah nasi kuning 

digambarkan gunung, gunung dapat memiliki potensi sumber daya alam baik di darat 

maupun di laut. Tanpa gunung mungkin ada potensi sumber daya alam, bahwa di atas 

langit di bawah gunung di kelilingi dengan air, tanah, angin dan udara. sumber daya 

alam potensinya menjadi hak penuh hajat hidup orang banyak.137 

Sistem kepemimpinan ini menjadi dasar pegangan untuk selalu taat kepada 

pemimpin Kesultanan Ternate, semacam nasi kuning tumpeng. Nasi kuning atau 

Tumpeng digabungkan dua beras, beras  ketan atau beras pulut (pulo) dan beras biasa. 

Beras ketan atau beras pulut dimaknai sebagai perangkat adat,  sedangkan beras biasa 

di maknai sebagai masyarakat secara umum 

B. Sejarah Mistisisme dalam Falsafah Jou se Ngofangare 

1. Kedudukan Allah 

Bagi yang memiliki agama ard atau samawi, tentu telah menyakini bahwa alam 

yang mahaluas dan besar serta segalah penciptaan yang sempurnah bukan terjadi 

sendirinya, akan tetapi ada yang menjadikan atau yang menciptakan138 Kalau memang 

alam semesta ini memiliki permulaan, dan Ia ciptakan dari ketiadaan, lalu apa yang 

dilakukan oleh Tuhan sebelum alam ini diciptakan? Permulaan ini disebut sebagi Jou 

se ngofangare. Orang Ternate mengetahui Jou se ngofangare yaitu Tuhan dan 

Hamba.139    

 

136 H. Ahmad H. Naser (70 Tahun) Imam Ngofa Kesultanan Terante, Wawancara, Ternate 24 

Maret 2023. 

137 Mas’ud barjo, (74 Tahun) kie malaha labuhan,  wawancara,Ternate, 2 februari 2023 

138 Bey Arifin, Samudra Al-Fatihah, (Cet. ke-4; Surabaya: Bina Ilmu, 1976), h. 19. 

139 Irwan Abdul Gani, (59 Tahun) Tuli lamo, wawancara, Ternate, 12 februari 2023. 
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Di wilayah Ternate Maluku Utara telah mengalami peradaban Tauhid sebelum 

kedatangan Islam. Orang Ternate telah mengetahui Tuhan dengan sebutan Jou.140 

Sejalan dengan pertanyaan yang di ajukan oleh orang Ternate setelah kedatangan 

Islam, bahwa awal dari kejadian ini apa lebih dulu diciptakan oleh Jou (Allah). 

Sehingga mereka tau apa yang mereka sembah. Dalam sebuah wawancara kepada 

informan (imam ngofa) menyebutkan bahwa dalam bahasa Terante  

 “Toma ua se hang moju poga idadi sosira.? Jou se ngofangare ”141 

Artinya: 

“Sebelum segalah sesuatu diciptakan apa lebih dulu diciptakan”?  

Toma ua: Sebelum  

Hang muju: Ruang dan waktu 

Poga  idadi sosirah: apa lebih dulu diciptakan?  

Jou se ngofangare. Yaitu Nur, Muhammad yang berasal dari Allah swt. 

Dalam hadits bahwa: “jika tidak cahayamu (Muhammad) tidak akan jadi alam semesta, 
kuciptakan alam semesta karenamu, engkau-Ku jadikan kerana-Ku, yakni 
semesta sekalian jadi dari pada cahayamu Muhammad, yang cahaya itu jadi 
karena Dzat Allah.” 

Orang Ternate menyakini bahwa segalah sesuatu sebelum diciptakan, lebih dulu 

diciptakan Allah adalah ngofanagre, nur Muhammad. Segalah penciptaan alam 

semesta dan munusia yang di maksud manusia lebih dulu disini, ialah manusia dalam 

bentuk nur yaitu: nur Muhammad, Islam hadir memperkenalkan Muhammad di 

 
140 Kalau dilihat nama-nama Allah dalam al-Fatihah. Bismillah ar-Rahman Ar-Raham, ada tiga 

nama; Allah, Rahman, dan Rahim. (M. Amin Aziz; 2008: 200). Dalam sebuah wawancara kepada 

informan Sahjad M. Asan menyebutkan orang Ternate menyebutkan nama Allah dengan sebutan Jou 

dalam bahasa Ternate. Sedangkan penguasa Yang satu  disebut sebagai “Giki A’moi”. Galela, Loloda 

menyebutkan dengan nama “Gikiri Moi”. Dengan makna yang sama yaitu penguasa yang satu, “Giki” 

yang artinya penguasa “Moi” artinya satu, seblaiknya juga dalam bahasa Galela Loloda. 

141 H. Ahmad H. Naser (70 Tahun) Imam Ngofa Kesultanan Terante, Wawancara, Ternate 23 

Maret 2023. 
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Ternate adalah utusan Allah. Jou yang dipecayakan, disembah adalah Allah. mereka 

mengatakan dalam bahasa Ternate. 

“gudu moju si to suba, ri jou sito nonako” 
 

Artinya:  
“aku menyembahnya karena aku mengenalnya”. 

Pada saat itu apa yang mereka sembah adalah Allah Yang Esa, dengan sebutan 

“Giki Amoi” penguasa yang satu. Pada ahirnya dapat dikatakan bahwa Jou se 

ngofangare awal terjadinya praktek penyembahan kepada Tuhan yang maha Esa disitu 

lah bermulah suba Jou (sembah Tuhan).142 berdasarkan hasil penelitian temukan dalam 

sebuah wawancara bahwa pentingnya hamba sehingga ia menciptakan manusia untuk 

membesarkan nama-Nya dengan kalimat “Allah Akbar” Ia besar karena “hamba”. 

Olehnya itu Tuhan sangat membutukan hamba, dengan hamba inilah nama Tuhan di 

bersakan dengan kalimat “Allah Akbar”. Di saat menghadap-Nya.143 Maksud dari 

kalimat tersebut bahwa ia bersar karena hamba bukan berarti seorang hamba lebih 

besar dari Sang pencipta akan tetapi dalam pengucapan dibesarkan dalam segalah ritual 

ibadah. 

Tuhan menciptakan manusia dan alam semesta. Sedangkan alam gaib adalah 

wujud yang tidak tampak pada indara sehingga Ia disebut sebagai noumena.144 Alam 

syahadah dapat dinamakan sebuah venomena karena alam syah}adah dapat manusia 

saksikan dengan panca indarah dan dapat diterangkan serta nilai secara ilmiah seperti 

 
142 Hidayatullah M. Sjah, Suba Jou, h. 39 

143 Usman Nomay (45 Tahun), Dosen Sejarah IAIN Ternate, Wawancara, Ternate 5 Maret 2023. 

144 Rafika Nisa, “Esensi Alam Semesta dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam”, (Juranal: 

Al-Hadi,  IV No. II 2019), h. 987. 
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fenomena, alam syahadah bersifat materi. Jou se ngofangare adalah bukti kekuasaan 

Tuhan yang besar. Olehnya itu, dari alam syahadah ini disaksikan oleh manusia. 

Alam Gaib dan alam Syah}adah adalah Jou se ngofangare sebuah pasang-

pasangan yang berasal dari Allah swt. dan Nur Muhammad segalah sesuatu yang 

menjadi alam syah}adah berawal dari alam gaib hadirnya pancaran dari Nur 

Muhmmad.145 Alam ghaib erat hubungannya dengan sesuatu yang abstrak atau tidak 

berbentuk sehingga alam ghaib bersifat non materi alam ghaib yang bersifat non-materi 

ini orang Ternate mengetahui bahwa lebih dulu diciptakan Allah adalah “Nur 

Muhammad” yang disebut sebagai “ngofangare” dalam bahasa Ternate. 

Di atas kekuasaan Tuhan bersemayam kedudukan Tuhan dan nur Muhammad 

yaitu; Jou se ngofangare, barulah Allah menciptakan alam semesta yang di kenal 

dengan alam syahadah secara umum alam dapat di bedakan menjadi dua jenis alam 

syahadah dan alam Ghaib. Alam syahadah, adalah wujud yang konkrit dan oleh karena 

itu, dapat di indara. Alam syahadah tunduk terhadap hukum evolusi dalam arti 

berkembang dan berubah-ubah. Karena ia disebut fenomena.  

2. Awal Mula Kejadian Manusia  

Segalah penciptaan termasuk alam semesta adalah refleksi  dari Jou se 

ngofangare, Dzat tertingi sebagai Giki Amoi Tuhan dalam pandangan masyarakat 

Ternate merupakan kekuasan Tertinggi, daya iradat yang patut di kerjakan. Dalam diri 

manusia terdapat unsur-unsur ketuhanan kerana ia merupakan pancaran Ilahi.146 Secara 

hakekat kedudukan bapak dikenal Rah}ma>n dan kedudukan sebagai ibu Rah}im dalam 

 
145 Mas’ud Barjo, (74 Tahun) kie malaha labuhan,  wawancara,Ternate, 7 februari 2023. 

146 Mas’ud Barjo, (74 Tahun) kie malaha labuhan,  wawancara, Ternate, 8 februari 2023. 
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perhitungan hijriyah yang berkaitan dengan kajian penentuan asal-usul kejadian 

manusia. Dalam pembagian tersebut dapat di bagi menjadi beberapa bagian. 

a) Pembagian dari Ayah Rah}ma>n. 3 bulan  
b)  Pembagian dari Ibu Rah}im 9 bulan 

Maka dari itu di lihat secara hakekat seorang hamba yang hadir dimuka bumi 

melalui tiga fase.  

1) Pancaran dari Allah ke bapak Rah}ma>n bersemayam dalam sifat-Nya Rahman 
selama tiga bulan 

2) Sedangkan dari Rahman ke Rah}im, atau dari bapak ke-ibu bersemaya selama 
sembilan bulan 

3) Dari Rah}im Ibu barulah proses hadir ke dunia. 

Sifat Rah}ma>n dan Rah}im adalah Jou se ngofangare Inilah makna simbolik asal 

usul kejadian manusia yang dipahami oleh masyarakat Ternate. Proses asal kejadian 

manusia berlangsung selama sembilan bulan sepulu hari.147 Kejadian manusia sejak 

dalam kandungan, telah diminta persaksian oleh Allah dan tangung jawab (beban berat) 

di dunia dan ahirat. dalam ungkapan Mas’ud Barjo, Allah berfirman dalam  QS.  Al 

‘a’raf/7: 172.  

بِرَ  انَْـف سِهِمْْۚ الََسْت   عَلهْٓى  اهدَمَ مِنْ ظ ه وْرهِِمْ ذ ريِّٰـَتـَه مْ وَاَشْهَدَه مْ  بَنِْْٓ   
مِنٌْۢ اَخَذَ ربَ كَ  بَـلهىۛ بِٰك مِْۗ قاَل وْ وَاِذْ  ا 

ذَا غهفِلِيَْ    شَهِدْنََۛ اَنْ تَـق وْل وْا يَـوْمَ الْقِيهمَةِ اِنََّ ك نَّا عَنْ هه
Terjemahnya: 

Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak 
cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh 
mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, 
“Betul (Kau Tuhan kami), kami bersaksi.”(Kami melakukan yang demikian itu) 
agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami 
lengah terhadap ini,”148 (QS Al-a’raf/7: 172.) 

 
147 Hidayatulla M. Sjah, Suba Jou, (Ternate: Yayasan Gemusba 2006), h. 73. 

148 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 173. 
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Maka dari itu berbicara tentang Jou (Allah swt.) dalam diri manusia sejatinya 

berbicara tentang “fangare” yang berarti dirinya, aku mengenal diriku maka aku 

mengenal Allah dan mengenal rasul Allah, dan pasti aku mengenal kedua orang tua, 

Jou se ngofangare, berbicara aku bersama Allah swt. Aku adalah dirinya Allah swt 

adalah jantungnya dan Muhammad adalah hatinya. Tiada di tempat lain melainkan 

dalam diri manusia.149 

Ayat di atas merupakan pandangan tentang anak keturunan manusia yang masih 

di alam gaib yang sangat jauh, yang tersembunyi di dalam sulbi, anak-anak Adam 

sebelum mereka lahir ke alam nyata merekapun memberikan jawaban bagaikan 

makhluk yang berakal, lantas mengakui, menetapkan, dan naik saksi. Olehnya itu, 

diambillah perjanjian terhadap mereka ketika mereka masih berada di tulang-tulang 

sulbi tubuh anak gemetar dari dalam ketika ia membayangkan pemandangan yang 

bagus, indah, dan unik ini. Yakni, ketika membayangkan benih yang bersahaja. 

Tetapi dalam setiap selnya ada ke hidupan, potensi, yang tersembunyi, dan ada 

wujud insani dengan sifat-sifatnya yang lengkap. Mereka sedang menunggu izin untuk 

tumbuh dan berkembang dalam bentuk yang tersembunyi di dalam kandungan wujud 

yang misterius.150 Falsafah Jou se ngofangare tertuang dalam sebuah tahlil.   

5. Kembali Keasal Yang Semula  

Setiap manusia akan kembali kepada Allah swt.  

To asal sri Jou to kodiho sri Jou 

Artinya: 

Saya berasal dari Allah maka kembali kepada Allah  

 
149 Mas’ud Barjo, (74 Tahun) kie malaha labuhan,  wawancara, Ternate, 8 februari 2023. 

150Sayyid Qutub, Al-Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an, jld. 5, juz. 7. 

Jakarta: Gema Insan 2003 h. 52-53 
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Nonako diri, nonako Allah, nonako yaya se baba 

Artinya:  

 Mengenal diri mengenal Allah  mengenal ibu dan bapak 

 Secara rasional akan tidak menerimah argumentasi ini, dikarenakan ibu dan 

bapak sejak dini seorang anak sudah mengetahui siapa bapak dan siapa ibunya? Akan 

tetapi pada sebuah argumentasi nonako diri mengenal diri sejauh mana manusia 

mengetahui kedudukan bersama Allah swt. Sehingga bisa mengenal Allah swt. 

apabilah seorang hamba telah menegnal Allah, maka Allah mepertinggi kedudukan Ibu 

dan bapak sebagai representasi melengkapi surah} al-Fatih}ah ayat; 1. Semua akan 

kembali kepada Allah yang dikenal dengan meninggal. Dalam sebuah wawancara 

kepada informan Mas’ud Barjo menerangkan bahwa apabilah ada yang meninggal dunia 

bukanlah bahasa meninggal dunia akan tetapi kembali keasal, kembali keasal 

mengandung dua makna yaitu: 

1. Kembali kepada awal mula penciptaan “Tanah” 
2. Kembalilah kepada pangkuan Ibu “Kandungan”  

Kubur adalah “diri Ibu” dan  liang Lahat adalah “kandungan Ibu” kembalilah 

kepada asal hilang dipandangan mata, tentang kubur dengan liang lahat maka 

seseorang mengenal dengan nama kata “hajar aswat” “hajar adalah ibu” surga adalah 

kandungan yang menampung semua manusia setalah kembali kepada asal yang semula 

maka dari itu, rasul mengangkat derajat wanita ibu beberapa derajat sehingga dalam 

doktrin agama Islam bahwa surga dibawah telapak kaki ibu. Setiap dalam masalah yang 

di alami oleh ibu dengan bai-nya dalam kandungan  satu-satu doa yang di minta oleh 

ibu. 

 “Ya Allah selamatkan saya dengan bayimu dalam kandungan, dan jikalau dia 

selamat Ya Allah dia akan menjalankan semua perintahmu Ya Allah” doa ini terkadang 
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yang diucapkan dalam bentuk lisan maupun gerakan, setiap seorang wanita pasti 

menginginkan anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Sejatinya diri hanya 

kepunyaan Allah agar mengabdi kepadanya.151 Allah berfirman dalam  QS Az 

‘Za>riya>t/51: 56.  

نْسَ اِلَّْ ليِـَعْب د وْنِ   وَمَا خَلَقْت  الِْْنَّ وَالِْْ
Terjemahnya: 

Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepada-Ku152. (QS Az-Zaariyaat/51: 56.) 

Peringatan ayat di atas agar mahluk ciptaan Allah swt. Mengabdikan diri kepada-

Nya jika seorang telah mengakui beriman kepada Allah swt. maka kendaknya ia tidak 

akan mau jika hidupnya di dunia penuh dengan kosong dan ia tidak gangur bahkan 

sedikitpun tidak ada celah baginya untuk beribadah kepada Allah swt. Selama nyawa 

bersemayam dalam jiwa bahkan seluruh hidup hendaklah dijadikan ibadat. 

Apabila manusia mengenal kepada budi yang luhur, niscaya dia mengenal apa 
yang dinamai berterimakasih 

Disuatu pengembara dipadang pasir ada yang membantu melepaskan diri 

seseorang dari malapetaka maka ia pun segera mengucapkan terimakasih, seorang 

pengembara di suatu padang pasir sangat jauh perjalanannya dengan penuh kehausan 

air sangat sukar, tiba-tiba di suatu tempat yang sunyi, sepi, bertemu satu orang yang 

menyuruh berhenti berjalan sejenak maka berhenti sejenak, lalu dia bawakan seteguk 

air disitulah banyak-banyak terimakasih yang di ucapkan. Terima kasih dengan penuh 

 
151 Mas’ud Barjo, (74 Tahun) kie malaha labuhan,  wawancara,Ternate, 10 februari 2023. 

152 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 523. 
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rendah hati sebab merasa berhutang budi kepadanya.153 Demikian pula ucapan 

terimakasih kepada Allah swt. 

Manusia yang paling menonjol ialah keadaannya sebagai diri rohani, inilah 

bentuk tertinggi di mana dapat mewujudkan dirinya kesadaran, nilai yang wajar 

menghasilkan tiga macam prinsip: Nilai intrinsik dipandang lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai instrumental atau ekstrinsik; nilai tetap dipandang lebih tinggi 

dibandingkan nilai sementara; nilai produktif dipandang lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai yang tidak produktif.154 Yang pegang kunci itu hanya Allah maka Ia 

memanggil manusia masuk surga sesuai dengan firman Allah swt. Allah berfirman 

dalam  QS Al-fajr/89:27-30. 

 ارْجِعِيْْٓ اِلٰه ربَِٰكِ راَضِيَةً مَّرْضِيَّةً ْۚ فاَدْخ لِيْ فِْ عِبهدِيْ  وَادْ 
 
نَّة  يَّـَتـ هَا النـَّفْس  الْم طْمَىِٕ ࣖنَّتِِْ  خ لِيْ جَ يٰهْٓ  

 

Terjemahnya: 

Wahai jiwa yang tenang!  kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan 
diridai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan 
masuklah ke dalam surga-Ku.155 (QS Al-fajr/89:27-30). 

Dan hari ini aku akan angkat derajatmu (Muhammad) apabila manusia (umat) 

dengan ini menyebut nama-Ku maka akan menyebut nama-mu, tidak sah seseorang 

menyebut nama-Ku tanpa menyebut nama-mu. Maka dikatakan la> ila>ha illalah  

muhammadara su>llulah. Tidak sampai kepada-Ku tanpa engkau. Dalam diskusi Allah 

 
153 Hamka, al-Tafsir al-Azha|r, jld. ke-9, juz. 51. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura 1990 h. 

6927 

154 Louis O. Kattsoff, Elemnts Of Philoshopy, h. 358 

155 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 594. 
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mengatakan tidak akan Ku ciptakan langit dan bumi, dan tidak ku ciptakan semua ini 

untuk engkau, dan ku ciptakan engkau untukku yang pertama dan terakhir.156 

Pada awalnya manusia dari ketiadaan lalu Allah menciptakan manusia pada 

badan manusia ditiupkan sebagian Ruh Allah itu, maka ia menjadi memiliki sifat-

sifatnya di dalam dirinya. Kerena Allah maha hidup, maka sebagian Ruh Allah manusia 

menjadi hidup. Karena Allah maha mendengar maka manusia juga bisa mendengar, 

Allah maha melihat maka manusia juga bisa melihat, Allah maha berkehendak maka 

manusia pun memiliki kehendak.  Proses kembali kepada Allah sebagain dalam dirman 

firman Allah swt. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:28   

ت ك مْ ث َّ يُ ْيِيْك مْ ث َّ اِليَْهِ ت ـرْجَع وْنَ كَيْفَ تَكْف ر وْنَ  يِـْ  ث َّ يَ 
ت مْ امَْوَاتًً فاََحْيَاك مْْۚ   بِِللّهِٰ وكَ نـْ

Terjemahnya: 

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu Dia 
menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan 
menghidupkan kamu kembali, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan157? (QS. 
Al-Baqarah/2:28) 

Pada awalnya manusia pada fase mati (tiada), lalu Allah menghidupakan (Rahim 

Ibu dan dunia), lalu Allah mematikan kembali (fase barzah) lalu Allah menghidupkan 

kembali fase (fase ahirta) lalu Allah mematikan kembali. pada fase ini adalah fase 

terahir yaitu kembali kepada Allah (fase ketiadaan). Bahasa sebagaimana dalam dola 

bolo Terante . 

To asal sri Jou to kodiho sri Jou 

Artinya: 

Saya berasal dari Allah maka kembali kepada Allah  

 
156 H. Ahmad H. Naser (70 Tahun) Imam Ngofa Kesultanan Terante, Wawancara, Ternate 23 

Maret 2023. 

157 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 5. 
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Iinilah konsep dasar yang dipakai untuk menasehat antar sesama bahwa dunia itu 

hanya sementara dan akan kita dikembalikan kepada Allah yang punya hak tunggal. 

Nasehat-nasehat berbaur religi itu, agar manusia (masyarakat) kesultanan Ternate 

selalu mengigat Allah swt. kapanpun dan dimanapun ia berada. Menurt Agus Mustofa 

bahwa “Ruh merupakan sifat-sifat ketuhanan yang ditularkan kepada mahluk. Ada 

yang memperolehnya dalam derajat tinggi dan ada memperoleh derajat rendah. Dan 

manusia ditularkan dalam derajat yang tinggi bahwa manusia diciptakan mengikuti 

fitrah Allah.”158 

C. Mistisisme dan Falsafah Jou se Ngofangare di Kesultanan Ternate  

1. Perjalanan Menuju Tuhan  

Maka dikatakan asyhadu an la>ha illa>h Allah wa asyhadu anna Muh}ammadar 

Rasululla>h Tidak sampai kepadaku tanpa engkau. Dalam diskusi Allah mengatakan 

tidak akan Ku ciptakan langit dan bumi, tidakkah ku ciptakan semua ini untuk engkau, 

dan Ku ciptakan engkau untuk-Ku yang pertama dan terakhir. 

Adab nabi Muhammad kepada Allah itu Ila wahyu yuha Rasullulah, berbicara 

kepercayaan Allah swt. ciptakan segalah isinya yang ada untuk manusia, Allah 

menciptakan alam semesta agar Ia dikenal dan awal agama itu ma’rifatullah, awalnya 

agama untuk mengenal Allah awwaluddin ma’rifatullah.159 Dalam sebuah wawancara 

kepada H. Ahmad H. Naser mengatakan bahwa untuk mengenal dan Allah swt. harus 

melalui tahapan-tahapan yaitu:  Syariat, Hakekat, Tarekat dan Ma’rifatullah. 

 
158 Agus mustofa, Adakah Reingkarnasi dalam Islam, (Surabaya: Padma Press 2010),h. 14.  

159 H. Ahmad H. Naser (70 Tahun) Imam Ngofa Kesultanan Terante, Wawancara, Ternate 23 

Maret 2023. 
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Mistisisme yang dimiliki oleh Kesultanan Ternate sudah lebih dulu sebelum 

kedatangan Islam, di Ternate dikenal dengan Jou se ngofangare landasannya adalah 

Tuhan yang bersifat immateril yang Maha suci maka unsurnya dari manusia yang dapat 

bertemu dengan Tuhan, unsur immateri manusia, yaitu ruh, dan ruh, ini harus disucikan 

dari kotoran-kotoran yang melekat pada diri.160 Setalah kedatangan Islam kalimat 

“asyhadu an la>ha illa>h Allah”. Di pahami sebagai Jou dan wa asyhadu anna 

Muh}ammadar Rasululla>  ngofangare. 

Kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu “tidak ada tuhan”, barulah di 

ikuti dengan penegasan “melainkan Allah” hal ini berarti yang menganut agama Islam 

(disebut muslim). Harus membersihkan diri dari segalah macam “Tuhan” terlebih 

dahulu sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah swt.161  

Ruh manusia, yang berada dalam diri manusia yang bernafsu bisa dibuat kotor 

oleh hawa nafsunya yang harus dilakukan melalui ibadah shalat, puasa, haji, membaca 

al-Qur’an dan banyak mengingat Tuhan dengan berzikir.162 Dengan beberapa syarat 

inilah yang akan mengantarkan kepada Allah swt. Dikalangan masyarakat muslim 

Kesultanan Ternate pada masa kini sepertinya banyak paradigma yang terlepas dari 

kenyataan. Semisalnya kepercayaan bahwa dengan menjalankan shalat maka akan 

sendirinya kaum muslim mampu mencapai kemenagan di dunia dan di ahirat pada 

dimensi ketuhanan meruapakan bentuk akan kekuasaan-Nya sebagai makro kosmos 

 
160 Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran, h. 360. 

161Abdul Muiz Bin Nur, Amazing of Good, Tuhan yang Menentramkan, Bukan yang 

Menggelisahkan, h. 20. 

162 Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran, h. 360. 
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dan dimensi kemanusiaan adalah bentuk penghambaan manusia ke pada Tuhan-Nya 

sekaligus pertanyaan dirinya sebagai makro kosmos.163  

Islam di tuntut kepada manusia untuk memiliki ilmu, agar ilmu dijadikan sebagai 

pijakan untuk mencari data-data tentang Tuhan bahwa apabilah data-data telah 

ditemukan maka harus mendatangi rumanya-Nya bilah telah mendatangi-Nya harus 

sering bersama-Nya, bilah telah selesai maka bercintalah bersama-Nya agar Ia selalu 

dekat dan bersama bila telah bersama-Nya maka akan terbuka tabir. 

2. Dimensi Suba Jou 

Berbicara tentang dimensi suba Jou tentu kita tidak terlepas dari ketauhidan. 

Tauhid merupakan ruh Islam dan intisari dari al-Qur’an di dalam terisi keterangan 

tetang sifat Jou (Allah) yang merupakan penguasa tunggal.164 bahwa dimensi suba Jou 

terbaca dalam surah Al-fatihah mulai dari ayat pertama sampai ayat kelima. Bismillahir 

rah}ma>niar-rah}im dalam ayat tersebut menjelaskan tentang ke-Esaan Jou. 

Allah, Rahman, dan Rahim yang berarti tiga nama Tuhan mencakup dalam satu 

ayat. Allah, Rahma>n, Rahim dan al-Ma>lik (yaum ad-din) ini dari empat sifat Tuhan.165 

dimensi ketuhanan menunjukkan bahwa Tuhan merupakan makro kosmo, karena 

kekuasaannya meliputi alam semesta. 

Sembahlah kepada Tuhan (suba Jou) yang telah menitipkan kepada manusia 

dengan sifat-Nya, sifat ini, ada pada diri manusia dikenal dengan sifat Rahma>n dan 

 
163 Muhammad Amin Aziz, Kedasyatan Al-Fatihah, Sebuah Pengantar Ahmad Syafi’i Ma’arif, 

(Cet. Ke-1; Semarang: Pustaka Nun 2008), h. 156. 

164 Amir Faishol Fath, Nadzariyatul Wihdah Al-Qur’aniyah Inda Ulamail Muslimiin 

Wadawruhaa Fil Fikril Islam, terj. Nasaruddin Abbas,  The Unity Of Al-Qur’an, (Jakarta: Puastka Al-

Kautsar 2010), h. 440. 

165 Muhammad Amin Aziz, Kedasyatan Al-Fatihah, h. 158. 
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Rahim. Sifat Rahma>n ini di Ternate dikenal dengan Tradisi suba Jou yang dimkasud 

disini suba Jou adalah  segalah yang tidak bisa dipisahkan dari hubungan antara Tuhan 

dan hamba-Nya yang dilakukan sepanjang hidupnya di dunia dan diahirat yang 

terwujud dalam pelaksanaan co’uo kaha kie se kolano yang tidak pernah putus dari 

hamba kepada Tuhan-Nya yang dilaksankan atau di jalankan melalui hubungan antara 

manusia dengan manusia dan diperuntuhkan bagi ibadah sembah Tuhan semata (suba 

Jou).166 

Jika Hubungan manusia dengan Tuhan adalah bagian dari suba Jou semata 

manusia melakukan hubungan langsung dengan Tuhan-Nya tanpa perantara dan 

wujudkan melalui sembahyang (shalat)  dan kontemplasi (bertafakkur), maka co’ou 

kaha kie se kolano adalah sarana bagi manusia untuk melaksana suba jou yang 

diwujudkan melalui hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan 

alam semesta.  

Maka dari itu berangkat dari konsepsi kesatuan wujud sebagaimana telah 

dirumuskan beberapa tokoh sufi besar Abu Yazdi al-Bustami dan pelopor utamanya 

seperti Ibn Arabi bahwa dunia fenomena ini hanyalah bayangan diri realita yang 

sesunggunya yaitu Tuhan. Satu-satunya wujud yang hakiki hanyalah wujud Tuhan 

sesuatu yang menjadi dasar bagi adanya sesuatu yang ada. 

Atas dasar pemahaman tentang Tuhan alam ini Termasuk manusia merupakan 

refleksi dari hakikat Ilahi. Dalam diri manusia terdapat unsur-unsur ketuhanan karena 

ia merupakan pancaran dari nur Ilahi seperti pancaran  cahaya matahari167. Oleh karena 

 
166 Hidaya Tullah Syah, (59 Tahun) sultan Ternate ke-49, Wawancara, Terante 27 September 

2022. 

167 Zakiah Daradjat, dkk. Pengantar Ilmu Tasawuf,  h. 156. 
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itu sifat Tuhan Rahma>n dan Rahim di titipkan kepada manusia untuk menjalankan misi 

Tuhan dengan mengutus seorang Nabi dan Rasul. 

3. Dimensi Rukun Iman Berdasarkan Kebudayaan Ternate 

Berbicara tentang iman, maka keimanan itu percaya bahwa hanya Allah lah yang 

patut disembah, dan bahwa nabi Muhammad adalah rasul Allah, serta bersaksi atas 

kebenaran pernyataan tersebut. Pernyataan yang dikenal dengan syah}adatain tersebut 

(dua pernyataan persaksian). 168 

a) Wujud yang hakiki hanya eksistensi Allah. Manusia dan seluruh mahluk dapat 

terwujud hanyalah atas kehendak Allah swt.   

b)  Disini kita percaya tak mungkin ada dua sumber penciptaan, kerana hanya Allah 

lah Sang yang pencipta. Berarti segalah sesuatu berasal dari dari-Nya dan akan 

kembali kepada-Nya jadi seluruh mahluk, termasuk manusia merupakan 

manifestasi kekuasaan dan keagungan Allah serta pencerminan sifat-sifat-Nya. 

c) Hubungan antara manusia dan Allah merupakan hubungan antara hamba dan 

Tuhan kerena sumber wujud manusia adalah Allah, maka penyembahan kepada 

apapun atau siapa pun selain Allah meruapakan dosa besar. 

d) Ketiga aspek iman tersebut bisa direalisasikan oleh manusia dengan jalan 

memenuhi seruan Allah, dan ini hanya mungkin bila manusia percaya bahwa 

Muhammad saw. adalah utusan Allah, dikerenakan Allah telah memberikan 

wahyu yang berisi petunjuk-Nya melalui Muhammad. 

 
168  M. Amin Aziz, The Power of Al-Fatihah, (cet. Ke-3; Jakarta: Pinbuk Perss 2008), h. 266. 
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e) Beriman kepada Allah semata, yaitu Allah yang Satu menuntut kita untuk 

mewujudkan organisasi dan kelembagaan umat yang terarah kepada kesatuan visi 

dan misi sesuai ajaran Allah dan rasul-Nya. 

f) Beriman kepada Allah semata, yaitu Allah yang Satu menuntut umat Islam untuk 

mewujudkan kehidupan dan kebijakan-kebijakan yang menentukan kehidupan 

umat manusia pada keterpaduan kesatuan pribadi manusia dengan masyarakat, 

dengan alam dan dengan Allah swt. 

g) Beriman kepada Allah semata, yaitu Allah yang Satu juga berarti beriman kepada 

yang gaib yang berarti selalu ada peluang pertolongan gaib dari Allah swt. Untuk 

menyukseskan segala usaha dan iktiar sebagai ibadah. 

h) Sebagai seorang utusan, kita percaya bahwa Muhammad itu utusan terahir dan 

terbesar, yang telah dinubatkan oleh utusan-utusan sebelumnya dan dengan 

demikian ia melengkapi proses kesinambungan wahyu. 

i) Kerena itu, Muhammad merupakan teladan sempurna, dan dengan demikian 

merupakan manifestasi sifat-sifat Allah yang paling lengkap dan paling 

seimbang.  

j) Beriman kepada Muhammad mengandung implikasi yang menuntut kita untuk 

percaya kepada semua rasul Allah yang lain, dan teladan-teladan yang telah 

dicontohkan selama masa hidupnya. 

k) Beriman kepada Muhammad berarti pula kita mesti percaya bahwa Al-Qur’an 

mencakup seluruh wahyu yang diturunkan kepada umat manusia melalui Dia, 

bahwa wahyu tersebut merupakan bimbingan bagi kita,dan bahwa kita harus 

mengabdi kepada Allah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan 

wahyu tersebut menurut metode yang dicontohkan oleh Muhammad saw. Bagi 
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kita, yakni menurut cara yang sesuai dengan ucapan-ucapan dan praktik 

hidupnya, yang terangkum dalam Hadits dan sunnah. 

l) Beriman kepada Muhammad juga berarti mempercayai akan adanya perantara-

perantara yang menyampaikan wahyu tersebut, yakni malaikat-malaikat, yang 

dalam Al-Qur’an disebut sebagai petugas Allah. 

m) Beriman kepada Muhammad juga berarti percaya mempercayai adanya shalawat, 

yaitu barakah yang sempurna yang memiliki kekuatan ruhiya (kekuatan gaib) 

yang luar biasa sehigga beliau mampu bersabar terhadap gangguan musyrik, 

mampu mengalahkan musuh di peperangan badara, Khandaq, Tabuk dan lain-

lain walaupun dengan kekuatan tentara yang tidak seimbang besarnya.  

n) Beriman kepada Muhammad juga berarti mempercayai bahwa kita memiliki 

potensi untuk mendapatkan secara shalawat Muhammad saw. (Berkah yang 

sempurna yang memiliki kekuatan ruhiyah gaib yang luar biasa) jika kita ihlas 

berjihad mengikuti jihadnya Muhammad  saw.169 

كَةِ م رْدِفِيَْ  ىِٕ
نَ الْمَلهٰۤ دِ ك مْ بِِلَْفٍ مِٰ ْ مُ  ث ـوْنَ ربََّك مْ فاَسْتَجَابَ لَك مْ اَنِّٰ  اِذْ تَسْتَغِيـْ

Terjemahnya:  

(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu 
diperkenakan-Nya bagimu, “Sungguh, Aku akan mendatangkan bala bantuan 
kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.170” (QS Al-
Anfaal/8: 9) 

Berbicara tentang iman, maka keimanan itu percaya bahwa Allah sajalah yang 

paput disembah,dan bahwa nabi Muhammad saw. Adalah rasul Allah serta bersaksi 

atas kebenaran pernyataan tersebut pernyataan yang dikenal dengan syahadatain 

 
169 M. Amin Aziz, The Power of Al-Fatihah, h. 267-268. 

170 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 178. 
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tersebut (dua pernytaan persaksian) ini mengandung implikasi bahwa kita meyakini 

kausal berikut. 

D. Pandangan Umum Falsafah Jou se Ngofangare di Kesultanan Ternate 

1. Pandangan Hidup Kesultanan Ternate  

Falsafah hidup Kesultanan Terante adalah 

Adat matoto agama, agama matoto kitabullah, kitabullah matoto Allah ta’ala. 

Artinya: 

Adat berpusat ke agama, agama berpusat kekitab, kitab berpusat kepada Allah 
swt. 

Adat istiadat Kesultanan Ternate bersumber dari agama Rasullulah (Muhammad) 

dalam bahasa Ternate yang dimaksud ma toto disini adalah “Jantung agama Rasullulah 

(agama Muhammad)”. Falsafah yang  dianut oleh Kesultanan Ternate, dijadikan 

sebagai pandangan hidup ma toto (pusat) kehidupan masyarakat. Kehidupan 

masyarakat penuh dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh kesultanan Terante. 

Dikenal sembilan hukum adat kesultanan Ternate yang mengandung makna religi 

yaitu: 

a. Adat se Atorang  
b. Istiadat se Kabasaran  
c. Galib se Lakudi 
d. Sere se Duniru 
e. Cing  se Cingare   
f. Baso se Rasai  
g. Cara se Ngale 
h. Loa se Banar  
i. Duka se Cinta  
j. Baso se Hormat171 

Simbilan hukum adat di atas untuk menjaga keharmonisan sosial secara 

pemerintahan maupun secara keagamaan. secara desfenisi, adat adalah perilaku atau 

perbuatan manusia yang sudah terpola yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi 

 
171 Muhammad Rijal Evendi, (52 Tahun) Fanyira Kadaton, Wawancara, 12 Februari 2023. 
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suatu kebiasaan, didalamnya mengandung nilai-nilai yang dijadikan pegangan dalam 

mengatur perilaku individu maupun kelompok yang dinamakan masyarakat. Hal ini 

menjadi satu ketentuan yang mengatur masyarakat. 

a. Adat Se Atorang  

Adat se atorang adalah manusia menciptakan suatu produk hukum berlandaskan 

kepada Al-Qur’an dan Hadis yang bisa  menjamin suatau kepastian hukum untuk 

menetapkan hukum dan harus hukum itu ditetapkan.172 Berbicara tentang adat adalah 

bebicara tentang diri seseorang, adat juga dikenal dengan “atorang” jadi adat 

seatorang bicara tentang perilaku seseorang dan dapat dibicarakan tentang nilai adat, 

karena diri akan kembali kepada perilaku apakah kewajiban diri harus di taati, 

dilaksanakan atau tidak? maka dari itu, berbicara tentang adat maka sesungguhnya 

berbicara tentang diri, bicara tentang atorang maka berbicara juga namanya tentang 

perilaku. 

Sandaran yang utama ada pada nilai-nilai kemanusiaan dalam artian bahwa 

hukum yang dibuat harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan tersebut hukum 

ini dibuat untuk kepentingan bersama antara Sultan dan bala (rakyat), hukum adat ini 

dibuat salah satu kepedulian pemimpin terhadap masyarakat Kesultanan Ternate. 

Seorang manusia tidak sanggup hidup sendiri tanpa kehadiran manusia lain. Sikap 

saling ketergantungan antara sultan dan bala (rakyat) sudah menjadi kodrat manusia 

yang berasal dari Allah swt. Situasi saling ketergantungan membuat manusia 

berkelompok. Melalui kesepakatan bersama lembaga Kesultanan Ternate  membentuk 

suatu lembaga yang mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kesultanan 

 
172 Hidayatullah M. Sjah, Suba Jou, (Ternate: Yayasan Gemusba), h. 106. 
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Ternate di lain sisi manusia adalah makhluk Tuhan yang dikodarat menjadi pemimpin 

dimuka bumi. 

 

b. Istiadat se Kabasaran  

Istiadat se kabasaran adalah amanah Tuhan untuk memenuhi kebutuhan bersama 

antara Sultan dan bala (rakyat) amanah yang dijalankan atas nama Tuhan semata-mata 

ibadah Suba Jou dengan kesadaran diri bahwa kekuasaan adalah amanah bagi 

kepentingan orang banyak (masyarakat) dari pada kepentingan diri sendiri (pribadi atau 

kelompok kecil) yang dimaksud dengan istiadat se kabasaran yaitu amanah Tuhan 

yang dijalankan oleh manusia yang menjelma didalam lembaga yang dibentuk 

langsung oleh lembaga Kesultanan Ternate dan dilaksanakan dalam rangka untuk 

melakukan ibadah kepada Suba Jou (Tuhan).173 yang patut diikuti ketetapan Jou dan 

dilaksanakan sebagai perintah yang Haq. 

c. Galib se Lakudi 

Berbicara galib se Lakudi dimulai dari ketetapan Tuhan ketentuan mutlaq yang 

itu manusia tidak bisa meruba ketetapan tersebut, galib se lakudi adalah sikap dan 

pilihan iman pada Tuhan yang sungguh pribadi, merupakan kemerdekaan dan hak asasi 

manusia yang tidak bisa dipaksakan kepada orang lain dari aspek lahiriahnya bisa juga 

dilihat dari aspek sosial.174 Kebebasan dan tanggung jawab misalnya bagi yang muslim 

shalat lima waktu, puasa dan haji. Bagi yang beragama Kristen pergi ke Gereja sabtu 

dan minggu. 

 
173 Hidayatullah M. Sjah, Suba Jou, h. 111. 

174 Komaruddin Hidayat, Menafsirkan Kehendak Tuhan, dengan kata pengantar oleh Nurcholish 

Madjid, (Jakrta: Teraju 2003), h. 213. 
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Manusia dalam praktek keagamaan menikah untuk melanjutkan keturunan 

makan minum dari rejeki yang baik-baik berpakain tidak memperlihatkan aurat 

mencari nafkah yang halal ini semua adalah galib se lakudi. galib se lakudi sudah 

menjadi ketetapan Tuhan yang dimaksudkan untuk mengarahkan hubungan manusia 

dengan manusia yang merambah kepada keinginan bebas untuk menentukan sendiri 

siapakah Tuhan yang ingin di sembah.175 Tuhan menciptakan dunia disediakan untuk 

manusia. H. Bey Arifin mengklasifikasikan kehidupan di dunia menjadi tiga sub 

pokok:  

1. Hayat nabaty: anima vegetativa, yaitu kehidupan yang berlaku kepada alam 
tumbu-tumbuhan 

2. Hayat hewani: anima sentiva, yaitu kehidupan berlaku pada alam binatang 
3. Hayat insani: anima intellektiva, yaitu kehidupan berlaku kepada manusia.176 

Tuhan menciptakan dunia dan seisinya termasuk makhluk-makhluknya. 

Perumpama laksana suatu sistem yang besar yang terdiri dari subsistem yang masing-

masing menjalankan tatacara atau fungsi dan aturan mainya sendiri.  

d. Sere se Duniru 

Sere se duniru merupakan tata cara dan aturan main yang berlaku di dalam 

hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, dan manusia 

dengan Tuhan pada hakekatnya beribadah kepada Suba Jou (Tuhan). Jadi bisa 

dikatakan bahwa  sere se duniru adalah tata cara dan aturan Tuhan yang ada dalam diri 

manusia yang harus diterapkan 

 
175 Hidayatullah M. Sjah, Suba Jou, h. 112-113. 

176 Selain sanggup bertumbu, berkembaik, mersa dengan perasaan yang rendah, yang tinggi dan 

mulia, juga sanggup berfikir, mengigat, mengkhayal, mempunyai pengertian dan kesadaran, dapat 

membedakan yang tinggi dan rendah, yang baik dan buruk, yang berguna dan berbahaya., lihat uraian 

lebih lanjut. H. Bey Arifin, Samudrah Al-Fatihah,  (Surabaya: Bina Ilmu 1976), h. 169 
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e. Cing  se Cingare 

Secara harfia cing  se cingare adalah perbuatan yang dilakukan yang dapat 

dilihat, diperhatikan suatau perbuatan tersebut di atas sana oleh Jou (Allah swt.) cing  

se cingare disinonimkan dengan di awasi pengawasan tunggal segalah bentuk 

perbuatan yang dilakukan dapat dilihat oleh Jou agar berbuat sesuatu tidak semena-

mena harus mengikuti peraturan. Ini semua tidak luput dari pengawasan Tuhan kerena 

Ia tidak pernah tidur atau ngantuk dan dia maha mengetahui apa-apa yang di hadapan 

mereka dan apa-apa yang dibelakang mereka dan mereka tidak akan dapat menjangkau 

ilmunya sedikitpun, kecuali pengetahuan yang telah dikehendaki  oleh-Nya. Allah 

berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 255. 

 اَلْْيَ  الْقَيـ وْم  ەْۚ لَْ تََْخ ذ ه
تِ وَمَا فِِ الَْْرْضِِۗ مَنْ ذَا   ٗ  سِنَة  وَّلَْ نَـوْم ِۗ لَه  ٗ  اَللّهٰ  لَْْٓ اِلههَ اِلَّْ ه وَْۚ وه مَا فِِ السَّمه

 يَـعْلَم  مَا  ٗ  ُْٓ اِلَّْ بِِِذْنهِٗ  الَّذِيْ يَشْفَع  عِنْدَه 
نْ عِلْمِهُِۗ يْط وْنَ بِشَيْءٍ مِٰ ُْٓ ٗ  بَيَْ ايَْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَه مْْۚ وَلَْ يُِ 

 َـ وْد ه  وَلَْ ي
تِ وَالَْْرْضَْۚ وه ءَْۚ وَسِعَ ك رْسِي ه  السَّمه

 وَه وَ الْعَلِي  الْعَظِيْم    ٗ  اِلَّْ بِاَ شَاٰۤ
 حِفْظ ه مَاْۚ

Terjemahnya: 

Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Mahahidup, 
yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk  dan tidak tidur. 
Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat 
memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di 
hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka dan mereka tidak 
mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya, melainkan apa yang Dia 
kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat 
memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar.177 (QS Al-Baqarah/2: 
255.) 

Cing  se Cingare adalah pengawasan Tuhan terhadap semua gerak gerik manusia 

baik yang dibuat secara nyata maupun secara tersembunyi termasuk semua gerak dari 

alam semesta. 

 
177 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 42. 
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f. Baso se Rasai 

Baso se rasai, di ambil dari rasa salah satu dari lima panca indra yang dimiliki 

manusia, dari lima panca indara yang masing-masing memiliki alatnya masing-masing 

untuk merealisasikan fungsi indra itu setiap manusia Allah swt. memberikan bekal  

pengliahatan, pendengaran, dan hati. Orang Ternate menyebut rasa atau merasakan  

dikenal  denagan sebutan bobaso se rasai berkaitan rasa atau merasakan dalam 

dalabolo Terante semacam syair yang memiliki nilai religi. 

“Lemo-lemo sio, lemo se ma rau, demo segala demo, demo rimoi bato jaga mada 
afa mara susah, tagal demo dadi kasangsara”. 

 

Artinya:  

“Jeruk-jeruk dengan daunnya, kata-demi kata, berkatalah satu saja, jaga mulut 
jangan sampai susah, kerena kata akan jadi sengsara178”.   

Syair bahasa Terante di atas memperingatkan kepada masyarakat Kesultanan 

Ternate bahwa di dalam pergaulan hidup hendaknya manusia senantiasa menjaga kata-

katanya kerana mulut (kata) bisa mendatangkan bencana bagi manusia itu sendiri. 

Orang tua-tua di Terante melambangkan dengan pohon jeruk, buah dan daunnya, ada 

satu jenis pohon jeruk yang memiliki duri, sakit bila tertusuk, rasanya asam, dan uap 

yang keluar dari kulit jeruk yang mengandung butiran air jika kena di mata akan terasa 

perih. 

Bobaso se rasai, salah satu pengetahuan yang di berikan Tuhan kepada manusia 

agar manusia dapat saling membina hubungan baik, saling menjaga kehormatan diri 

 
178 Dolabolo adalah puisi talibun yang berisi petunjuk dan nasihat serta mengandung unsur religi.  

Petunjik dan nasehat yang terkandung didalam dolabolo, kebanyakan datang dari guru atau pujangga 

Islam kepada pemeluk agama Islam agar menjalankan berbagai ketentuan yang sesuai dengan kehendak 

agama. Acara penyampaiannya kebanyakan melalui percakapan dengan sepenuh, tokoh adat dan tokoh 

agama pada tempat dan waktu tertentu 
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dan saling menjaga perasaannya masing-masing. Dengan bobaso se rasai, manusia 

terhindari perkataan buruk dan menjaga fitnah. Olenya itu, bosaso se rasai adalah rasa 

atau perasaan yang ada pada diri manusia. Rasa akan sama dengan rasa yang ada dalam 

diri orang lain kenikmatan hidup di dunia dan hidup di akhirat bersentuhan dengan rasa 

yang ada dalam diri manusia. 

g. Cara se Ngale 

Cara se ngale, jalan Allah swt. Yang harus ditempuh manusia dimuka bumi yaitu 

perintah yang harus ditaati dan laranganya yang dijauhi cara se ngale perintah-perintah 

yang berasal dari Allah swt. perintah yang berasal dari-Nya meruapakan perintah yang 

harus dikerjakan maka tidak boleh dilupakan oleh masyarakat dikarenakan perintah 

suatu ketetapan menjadi kewajiban larangan dari Allah tidak boleh dilanggar 

dikeranakan suatu larangan yang mendukung masyarakat untuk selamat dunia dan 

akhirat. 

h. Loa se Bannar 

Loa se bannar yaitu kebenaran Allah yang ada pada manusia loa sebanar 

perbuatan yang lurus dan benar guna mencapai kebaikan yang telah ditunjukan Tuhan 

kepada manusia melalui sikap dan perilaku para Nabi dan Rasul. Memang tidak bisa 

menjadi Nabi dan Rasul akan tetapi manusia bisa mengikuti sikap dan perilaku Nabi 

dan Rasul untuk dijadikan contoh yang baik bagi masyarakat suri tauladan umat 

manusia masa kini.  

i. Duka se Cinta 

Duka se cinta hidup dengan berkasih sayang yang telah ditakdirkan manusia 

hidup saling ketergantungan dengan manusia lain. 
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Ino fo makatakinyinga doka gosora se bualawa, om doro yo mamote, fo 
magogoru se dudara 

Artinya: 

mari kita bertimbang rasa bagaikan pala dan fulinya, masak bersama gugur pun 
bersama, yang dilandasi rasa kasih sayang. 

 Inilah yang dimasud dengan duka se cinta yaitu rasa kasih sayang yang sudah 

ada pada diri manusia merupakan sifat pengasih dan penyayang dari Allah untuk 

menganugrahkan hidup berdampingan antara suka dan duka. 

j. Baso se Hormat 

Baso se hormat, keakraban baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan 

pergaulan antara sesama anggota masyarakat baso se hormat adalah penghormatan 

bersifat saling berhubungan antara sesama untuk membina keakraban dengan sesama 

manusia.  Jika kehidupan masyarakat Ternate hormat menghormati antara sesama 

maka akan tercipta keharmonisan keakraban. Dengan demikian, yang dimaksud 

dengan saling mengenal disini adalah agar secara bersama-sama membangun 

harkatdan martabat sebagai manusia yang bertuhan. 

2. Dimensi Jou se Ngofangare 

Pada struktur pengamatan diri manusia, pencapaiannya tergambar penilaian yang 

tersusun secara sempurna atas kekuasaan Allah swt. yang disebut simbolis dari 

pandangan dan perasaan diri. Sebagaimana kata Mas’ud Barjo bahwa dengan diri 

bukan hanya sekedar gambaran deskriptif; tetapi juga penilaian manusia tentang diri  

sendiri  konsep diri itu apa yang akan di pikirkan oleh manusia dan apa yang akan 

rasakan tentang oleh diri sendiri. 

Asas pengakuan yang diucapkan oleh setiap umat Islam adalah dua kalimat 

shahadat asyhadu an la>ha illa>h Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah, pengakuan diri 
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dipertanyakan dimanakah Allah berada.? Dalam sebuah wawancara Mas’ud Barjo 

Allah itu dekat dari manusia, sedakat urat nadih, dan di mana kau perhadapakan 

wajahmu maka disitulah wajah Allah swt. Di dalam diri manusia ada kalimat yang 

meneranggi jasad asyhadu an la>ha illa>h Allah Hu} kata Hu} menandakan aku tidak Tuhan 

melainkan Allah. 

Olehnya itu, Allah  dan hamba saling membutuhkan maka Allah menciptakan 

manusia untuk membersakan dengan kalimat Takbir dalam kalimat Takbir ada 

kedudukan Zat yang tertinggi bilah demikian tidak ada hamba siapa yang mengucapkan 

asyhadu an la>ha illa>h Allah tidak Tuhan melainkan Allah ditambah dengan Hu} Aku 

adalah dirinya dan disempurnakan dengan kalimat wa asyhadu anna Muh}ammadar 

Rasululla>h dan Muhammad adalah utusan atau Rasul Allah asyhadu an la>ha illa>h Allah  

Hu} dan aku adalah diri-Nya.  

Lalu dimanakah kedudukan Allah dan Muhammad? Bilah dicermati pada sendi-

sendi manusia nur Allah dan nur Muhammad, nur Muhammad pancaran dari nur Allah 

yang akan menyatu dalam satu kalimat syahdat:  asyhadu an la>ha illa>h Allah wa 

asyhadu anna Muh}ammadar Rasululla>h tidak tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad 

adalah utusan Allah. Jangan heran ketika seorang wali yang kesehatan terganggu 

(sakit) ia mampu menyembuhkan sendiri kerena ia mampu membuka tabir dan rahasia 

diri. Bila ia tidak sembuh dari sakit ia mampu merasakan teguran dari yang punya kuasa 

terhadap dirinya karena kemungkinan besar ia lupa kepada-Nya atau Allah 

merindukannya. 

Apabilah dalam kehidupan dosanya besar maka bertobatlah dan selalu 

mengucapkan istigfar sebanyak mungkin, janganlah lupa kewajaban diri atas haq Allah 
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yaitu ibadah sebanyak mungkin, bila telah menjalankan hak Allah menjalankan pula 

hak antar sesama melakukan ‘a>mar ma’kru>f na>hi munkar. Orang Ternate percaya 

bahwa untuk menyuruh kepada kebaikan sebelum manusia dilahirkan ke  dunia 9 bulan 

10 hari mereka telah diajarkan adad agar perbuatan dan pikiran menjadi nilai 

kebaikan.179 Allah berfirman dalam QS Al-a’raf/7: 172 

انَْـف سِهِمْْۚ   عَلهْٓى  وَاَشْهَدَه مْ  اهدَمَ مِنْ ظ ه وْرهِِمْ ذ ريِّٰـَتـَه مْ  بَنِْْٓ   
مِنٌْۢ اَخَذَ ربَ كَ  بَـلهىۛ وَاِذْ   قاَل وْا 

بِرَبِٰك مِْۗ الََسْت  
ذَا غهفِلِيَْ    شَهِدْنََۛ اَنْ تَـق وْل وْا يَـوْمَ الْقِيهمَةِ اِنََّ ك نَّا عَنْ هه

Terjemahnya: 

Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak 
cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh 
mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, 
“Betul (Kau Tuhan kami), kami bersaksi.”(Kami melakukan yang demikian itu) 
agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami 
lengah terhadap ini,”180 (QS Al-a’raf/7: 172.) 

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan informan, berbicara tentang 

Jou (Allah) dalam diri manusia bicara tentang fangare mengenal diri maka aku 

mengenal Allah mengenal Allah menganal rasul Allah dan mengenal kedua orang tua. 

Jou se ngofangare berbicara aku bersama Allah aku adalah diri-Nya Allah adalah 

jantung-nya dan Muhammad adalah hati dan cahaya. Tidak ada sifat Tuhan 

bersemayam dalam diri maluk lain terkecuali kepada manusia yaitu ayah dan ibu.181 

Sifat Tuhan dalam diri manusia yang bersemayam adalah sifat Rahman dan Rahim.182 

Dalam syair dola bolo berbahasa Ternate . 

 
179 H. Ahmad H. Naser (70 Tahun) Imam Ngofa Kesultanan Terante, Wawancara, Ternate 23 

Maret 2023. 

180 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 173. 

181 Mas’ud Barjo, (74 Tahun) kie malaha labuhan,  wawancara,Ternate, 2 februari 2023. 

182 Mas’ud Barjo, (74 Tahun) kie malaha labuhan,  wawancara,Ternate, 2 februari 2023. 
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“Gudu moju si notike Jou kane seba se ngori”. 

Artinya:  

Sudah jauh aku mencari Tuhan disini dekat aku. 

 

 

 وَنََْن  اقَـْرَب  اِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِْدِ 
Terjemahnya:  

Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.183 (QS Qaf/50: 16) 

 

ْ قَريِْب   ْ فاَِنِّٰ  وَاِذَا سَالََكَ عِبَادِيْ عَنِٰ
Terjemahnya: 

 Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, 

maka sesungguhnya Aku dekat.184 (QS Al-Baqarah/2: 186.)  

Setalah diketahui bahwa manusia itu adalah teks salinan (nuskhah) yang 

merangkum jakat semesta, didalam diri manusia terkandung hakekat seluruh ragam 

wujud. Hakekat itulah yang memandang seluruh wujud. Melalui hakekat itu pulah 

terdapat kesamaan (antara manusia dan jakat semesta) hakikat itu juga yang merasuk 

ke dalam wujud. Ketika Tuhan menempatkanmu disalah satu alam bersama salah satu 

wujud diantara sekian banyak wujud maka katakanlah pada wujud itu menggunakan 

lidah hakekat tersebut bersama seluruhku. Aku tak memiliki apapun selain dirimu 

Tuhan telah memilimu dan menganugrahkanmu seluruh keistimewaan dan rahasia 

yang ada dalam kuasa-Nya”.185 

 
183 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 519. 

184 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 28. 

185 H. Ahmad H. Naser (70 Tahun) Imam Ngofa Kesultanan Terante, Wawancara, Ternate 23 

Maret 2023. 
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Demikianlah hendak bersikap terhadap wujud jagat tidak ada yang kuasa 

melakukan hal seperti ini, yaitu tajalli bersamaan dengan Allah dengan 

hambanya.186Allah berfirman dalam QS Al-Hadid/57: 4 

 يَـعْلَم  مَا يلَِج  فِِ الَْْ 
ى عَلَى الْعَرْشِِۗ مٍ ث َّ اسْتـَوه تِ وَالَْْرْضَ فِْ سِتَّةِ اَيَّٰ وه رْضِ وَمَا ه وَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمه

 وَه وَ مَعَك مْ  
هَاِۗ ءِ وَمَا يَـعْر ج  فِيـْ

هَا وَمَا يَـنْزِل  مِنَ السَّمَاٰۤ  وَاللّهٰ  بِاَ تَـعْمَل وْنَ بَصِيْ ِۗ يََْر ج  مِنـْ
ت مِْۗ  ايَْنَ مَا ك نـْ

Terjemahnya: 

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; Kemudian Dia 
bersemayam di atas ʻArasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan 
apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke 
sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan.187 (QS Al-Hadid/57: 4.) 

Oleh karenanya lebih produktif untuk menilai dan mengetahui pada tindakan 

kebatinan rohani maka ia terlebih dahulu mengetahui dirinya sebagaimana dalam 

hadis. 

 من  عرف نفسه، فقد عرف ربهّ
Artinya:  

Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya 

Dari Yahya bin Muadz Ar-Razi. ia mengatakan ini adalah hadis ketika ia bermimpi 
kepada Nabi muhammad bila dilihat maknanya ia adalah hadis kutsi. 

Sangat diperlukan setiap manusia untuk berkomunikasi kepada diri sendiri dalam 

proses pengenalan mengenai diri tersebut. Pada pengenalan diri, dimulai dari 

pengenalan sifat, fisik, hingga kelemahan dan kemampuan diri sendiri. Dalam 

pandangan Suhrawardi tentang kesadaran diri sama hal dengan konsepnya tentang 

pengetahuan diri kata Suhrawardi, “agar dapat diketahui, sesuatu harus terlihat seperti 

 
186 Ibn Arabi, Rislah Wujudiyyah, Tajalliyah, Al-Ittihad Al-Kawni dan Kitab Kitab Tanazzulat 

Mushuliyah, Terj. Imam Nawawi, Pohon Kejadian, (Yogyakarta: Diva Press 2020), h. 26. 

187 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 538. 
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apa adanya (kaum hawa) sehingga pengetahuan yang diperoleh memungkinkannya 

tidak butuh definisi istighna an al-ta’rif “. 

 Umumnya warna hitam, warna hitam hanya bisa diketahui jika terlihat seperti 

apa adanya dan sama sekali tidak bisa didefinisikan oleh orang yang tidak pernah 

melihat sebagaimana adanya. Dalam hal ini Suhrawardi menuntut bahwa subjek yang 

mengetahui harus berada dan memahami objek yang di lihat secara langsung tanpa 

penghalang apapun konsep diri ini memberikan perubahan antara apa yang disebut 

pendekatan mental terhadap pengetahuan dan pendekatan fisik langsung terhadap 

objek yang menegaskan kevalidan sebuah pengetahuan terjadi jika objek-objeknya 

dirasakan.188  

3. Dimensi Fangare  

Di dalam diri manusia ada sifat Rah}ma>n dan Rahim sehingga diintepretasikan 

dalam bahasa Terante “co’ou kaha kie se kolano”189 mengandung dua makna yaitu: 

a. Hubungan secara vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan 
b. Hubungan secara horisontal yaitu hubungan yang dilakukan antara manusia 

dengan manusia dan manusia dengan alam. 

Sifat Tuhan pada diri manusia inilah yang selalu dilakukan oleh manusia jadi 

co’ou kaha kie sekolano merupakan sarana untuk melaksanakan suba Jou, maka yang 

dimaksud “co’ou kaha kie se kolano”  semua kegiatan manusia bala kusu se kano-kano 

(masyarakat Ternate) di semua segi kehidupan manusia, baik yang berhubungan 

 
188 Zulhelmi, “Metafisika Suhrawardi: Gradasi Essensi dan Kesadaran Diri” Jia No. 6 (20 Juni 

2019) h. 111 

189 co’ou kaha kie se kolano, dalam padangan orang Ternate adalah manusia paling pertama yang 

turun kebumi (adam) dengan bekal ilmu pengetahuan, konteksnya tradisi di kesultanan Ternate 

merupakan kolano atau sultan yang turun ke dataran rendah untuk merangkul orang-orang didatran 

rendah yang dikenal dengan tara no ate yang bakal menjadi cikal bakal empat kesultanan yang ada di 

maluku Utara. 
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dengan Allah, hubungan antara sesama manusia dan alam semesta yang dilaksanakan 

dalam rangka suba Jou dengan mentaati kepemimpinan yang di percayakan 

melaksanakan atau menjalankan kekuasaan Allah guna menetapkan hukum atau 

aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia agar mencapai tujuannya, yaitu 

mendapat keselamatan, kesejahtraan, keselarasan, kebahagiaan dan kemuliaan hidup 

di dunia dan di akhirat.190 

Dalam Islam, manusia tanpa sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan 

karena dipilih Allah sebagai wakil-nya di dunia. Allah berfirman dalam QS Al-

Baqarah/2: 30-32 

ا   فَةً ِۗ قاَل وْْٓ ْ جَاعِل  فِِ الَْْرْضِ خَلِيـْ كَةِ اِنِّٰ ىِٕ
ءَْۚ وَاِذْ قاَلَ ربَ كَ للِْمَلهٰۤ مَاٰۤ هَا وَيَسْفِك  الدِٰ هَا مَنْ ي ـفْسِد  فِيـْ اَتََْعَل  فِيـْ

ءَ   ْْٓ اَعْلَم  مَا لَْ تَـعْلَم وْنَ وَعَلَّمَ اهدَمَ الَْْسْْاَٰۤ ك لَّهَا ث َّ عَرَضَه مْ عَلَى وَنََْن  ن سَبِٰح  بَِمْدِكَ وَن ـقَدِٰس  لَكَ ِۗ قاَلَ اِنِّٰ
 ـ   بِ
ٌۢ
كَةِ فَـقَالَ انَْ ىِٕ

نَكَ لَْ عِلْمَ لنََآْ اِلَّْ مَا عَلَّمْتـَنَا ِۗاِنَّ الْمَلهٰۤ دِقِيَْ قاَل وْا س بْحه ت مْ صه ءِ اِنْ ك نـْ
ءِ ههْٓؤ لَْٰۤ

كَ انَْتَ وْنّْ بَِِسْْاَٰۤ
 الْعَلِيْم  الْْكَِيْم  

Terjemahnya: 

Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak 
menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak 
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan 
kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, 
“Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Dan Dia ajarkan 
kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada 
para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama benda ini, 
jika kamu benar! Mereka menjawab, “Mahasuci Engkau,  tidak ada yang kami 
ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah 
Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”191 (QS Al-Baqarah/2: 30-32) 

Diperkuat juga dalam (QS Fushshilat/41: 53-55). 

 
190 Hidayatullah M. Sjah, Suba Jou, h. 173. 

191 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 6. 



106 
 

 
 

 اَوَلََْ يَكْفِ بِرَبِٰكَ انََّه عَلهى ك لِٰ شَيْءٍ شَهِيْد    سَن ريِْهِمْ اهيهتِنَا فِِ الْْهفاَقِ وَفِْْٓ انَْـف سِهِمْ حَتّهٰ يَـتـَبَيََّ لََ مْ 
ِۗ
انََّه  الْْقَ 

يْط    ءِ رَبِِّٰمْ ِۗ اَلَْْٓ اِنَّه بِك لِٰ شَيْءٍ مُِّ  نْ لقَِٰاٰۤ  ࣖ اَلَْْٓ اِنََّّ مْ فِْ مِرْيةٍَ مِٰ

Terjemahnya:  

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di 
segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka 
bahwa Al-Qur’an itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa Tuhanmu 
menjadi saksi atas segala sesuatu?192 (QS Fussilat/41: 53-54.) 

Secara fitrah bisa dikatakan sebagai dimensi fangare yang contoh mengungkap 

potensi seseorang yang mengakui adanya Allah dan juga menunjukkan bahwa dengan 

fitrah manusia dapat mengenal Allah adapun bukti syariatnya datang dari sisi Zat-nya 

yang maha bijaksana. Benih keyakinan  terhadap eksistensi Tuhan merupakan fitrah 

atau sesutau yang bersifat kodrat. Bukti fitrah tentang wujud Allah adalah iman kepada 

sang pencipta merupakan fitrah setiap mahluk, tanpa terlebih dahulu berpikir atau 

belajar. Tidak akan berpaling dari tuntutan fitrah ini, terkecuali orang dalam hatinya 

yang dapat memalingkannya.193 

Setiap anak dilahirkan dalam fitrah dan sesunggunya kedua orang tuanyalah yang 
menjadikan Yahudi, Nasrani,dan Majusi”. (HR. Al Buhari) 

Allah mencipta manusia disertai dengan berbagai macam naluri, termasuk di 

dalamnya naluri bertuhan, naluri beragama, yaitu beragama tauhid (meng Esakan 

Tuhan). 

Ali Bin Abi Thalib ra. Berkata bahwa “Para nabi Allah swt. Mengutus mereka 
untuk mengigatkan manusia kepada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah 
mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhi perjanjian tersebut. 
Perjanjian itu tidak tercatat di atas kertas, tidak pulah diucapkan oleh lida, 
melainkan terukir dengan pena Allah, dipermukaan kalbu dan lubuk firah 
manusia, di atas permukaan hati nurani serta kedalaman perasaan batinia”    

 
192 Kementrian agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 482. 

193 Abdul Muiz Bin Nur, Amazing of Good, Tuhan yang Menentramkan, Bukan yang 

Menggelisahkan, (Cet. Ke-1; Depok: Mutiara Allamah Utama 2014), h. 84 
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Firtah ini gejalah sangat unversal dapat diamati cukup signifikan disepanjang 

sejarah perjalanan hidup manusia dan fitrah manusia ini akan semakin bertambah bila 

dikaji melalui kajian filsafat, suatu kajian berdasarkan pada kajian yang kritis, radikal, 

koheren, spekulatif, rasional dan konprehensif untuk mendapat apa disebut hakikat 

ketuhanan. 194 

 

  

 
194 Abdul Muiz Bin Nur, Amazing of Good, Tuhan yang Menentramkan, Bukan yang 

Menggelisahkan, h. 85-86 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Pertama Mistisisme yang berada di kesultanan Ternate, meruapakan ajaran sufi 

yang berbasis Islam sejak awal sampai saat ini. Pada awalnya mistisisme yang di anut 

masih memiliki kepercayaan lama yang dipercayakan sebagai penguasa tunggal Jou 

walaupun Islam belum masuk secara formal tetapi kepercayaan orang Ternate telah 

mengetahui yang namanya mahakuasa sebagai penguasa tunggal yaitu: Diki Amoi 

dalam bahasa Ternate atau dalam bahasa Loloda Galela gikiri moi. 

Kedua dari pandangan umum tentang falsafah Jou se ngofangare di Kesultanan 

Ternate memiliki safaat dari agama Rasul nabi Muhammad saw. yang berlandaskan 

kepada Al-Qur’an dan sunnah Rasul. Mengikuti hukum adat, kemudian hukum adat 

dibuat untuk kemaslahatan masyarakat Kesultanan Ternate yaitu: Adat se Atorang, 

Istiadat se Kabasaran, Galib se Lakudi, Sere se Duniru, Cing  se Cingare, Baso se 

Rasai, Cara se Ngale, Loa se Banar, Duka se Cinta, dan Baso se Hormat, hukum adat 

ini memiliki nilai religi yang begitu besar dan dijadikan sebagai pedoman hidup. 

Ketiga Mistisisme yang di miliki oleh Kesultanan Ternate Jou se Ngofangare 

landasannya adalah Tuhan yang bersifat immateril yang Mahasuci. Maka unsurnya dari 

manusia yang dapat bertemu dengan Tuhan, unsur immateri manusia, yaitu ruh, dan 

ruh. Sembah Tuhan suba Jou tentu dasar pemahaman tentang Tuhan, alam ini termasuk 

manusia merupakan refleksi dari hakikat Ilahi. Dalam diri manusia terdapat unsur-
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unsur ke-Tuhanan karena ia merupakan pancaran dari Nur Ilahi, seperti pancaran  

cahaya matahari. 

B. Impilkasi 

pertama peneliti, harapkan bagi masyarakat Kesultanan Ternate terutama 

masyarakat adat, para ulama, dan para pemimpin Kesultanan Ternate agar selalu 

meningkatkan falsafah dan mistisisme di Kesultanan Ternate  agar selalu hidup dan 

berkembang sesuai dengan adat seatorang. 

Kedua. Diharapkan kepada pemerintah kebudayaan untuk mengintensif 
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Ketiga diharapkan kepada Kesultanan Ternate terutama yang berada di Kadaton 

selaku petugas Kadaton bobato dunia dan bobato ahirat agar hendak melakukan 

pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat secara administrasi 
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