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ABSTRAK 

 

Nama Penyusun : Sri Wahyuni 

Nim    : 40200118106 

Judul Skripsi : Tradisi Assuro’ baca Setelah Panen di Desa 

Puundokulo Kecamatan Poli-Polia  Kabupaten Kolaka 

Timur Sulawesi Tenggara 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1). Bagaimanakah  histori 
tradisi assuro’ baca setelah Panen di desa puundokulo kecamatan poli-polia 
kabupaten kolaka timur sulawesi tenggara, serta 2).Bagaimanakah tahap dan 
proses tradisi assuro’ baca Setelah Panen di Desa Puundokulo kecamatan poli-
polia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara serta, 3). Bagaimanakah  nilai 
budaya Islam yang terkandung di dalam tradisi assuro’ baca setelah panen di desa 
puundokulo kecamatan poli-polia kabupaten kolaka timur sulawesi tenggara. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu 
penelitian lapangan (Field Research), atau secara teori deskriptif adalah sebuah 
penelitian yang dimasukkan untuk mengumpulkan suatu data yang valid ataupun 
sebuah informasi menyangkut suatu fenomena kejadian sebuah peristiwa yang 
terjadi secara ilmiah. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
historis, sosiologi, antropologi, dan agama. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini melalui observasi, wawancara atau interview, catatan lapangan, serta 
dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Bagaimana histori tradisi assuro’ 
baca di desa puundokulo terkait dengan keberadaan tersebut, yang mana awal 
dilakukannya tradisi ini karena adanya ungkapan rasa syukur terhadap sang 
pencipta , 2). Tahap dan proses pelaksanaan tradisi assuro’ baca Setelah Panen di 
Desa Puundokulo yang terbagi menjadi dua tahapan yaitu, persiapan 
penyelanggaraan pelaksanaan tradisi, dan setelah itu pelaksanaan, serta peran 
kerjasama yang terjadi dalam menyiapkan proses dan tahap pada tradisi 
assuro’baca di desa puundokulo, 3). Adanya nilai budaya islam yang terkandung 
dalam tradisi assuro’ baca, diantaranya ada nilai akidah, nilai akhlaq, nilai sosial 
kemasyarakatan 

 Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah, 1). Terkait adanya 
pembahasan mengenai histori tradisi assuro’ baca setelah panen di desa 
puundokulo, yang dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan 
pelajar, 2). Dapat menjadi rujukan informasi bagi pembaca yang ingin mengtahui 
bagaimana proses pelaksanaan tradisi assuro’ baca dan dapat menjadi acuan 
bahwa kerja sama dalam melaksanakan sebuah tradisi itu sangatlah penting 3). 
Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran karena terdapat nilai 
keislaman dan juga budaya seperti silaturahmi, musyawarah, berbagai, dan 
kebersamaan, serta pembelajaran hubungan antara makhluk dengan tuhan-Nya 
yang mencari arti kehidupan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki unsur kebudayaan yang beragam. Dimana Indonesia 

juga memiliki suku bangsa yang sangat beragam, pada setiap tempat terdapat 

budaya-budaya yang mempunyai berbagai jenis perkara mengenai cara 

pelaksanaan yang mempunyai kemiripan namun istilah yang digunakan berbeda. 

Bangsa yang bertempat tinggal disuatu daerah tentu saja memiliki suatu 

keragaman budaya dan juga adat-istiadat yang dimana masing-masing didalamnya 

memiliki masyarakat yang menganut warisan leluhur dari nenek moyang mereka 

yang diwariskan secara turun temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga agar tetap 

diterapkan sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur, tradisi juga berkaitan 

terhadap kepercayaan padasuatu kegiatan ritual yang telah berkembang dalam 

suatu masyarakat sehingga menjadi sebuah kebudayaan. 

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat identik dengan budaya dan 

juga adat istiadat oleh karena itu, terciptanya keragaman budaya tak lain karena 

kebanyakan suku dan juga etnis yang tersebar di wilayah Indonesia sehingga 

banyak  dikenal oleh masyarakat luar sebagai suatu bidang masyarakat. 

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun dan juga 

dilakukan secara berulang-ulang yang menjadi suatu ciri khas dari suatu daerah 

atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan juga sebagai keyakinan sosial yang 

tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan serta perkembangan 

dalam suatu masyarakat pedesaan ataupun suatu masyarakat yang masih 
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menganut warisan leluhur. Adapun tradisi merupakan suatu yang sulit berubah 

karena telah menyatu dalam kehidupan masyarakaMenurut Kasmiran Wuryo, 

tradisi masyarakat merupakan bentuk norma yang tersusun dari bawah sehingga 

sangat sulit untuk diketahui sumber asalnya.
1
 Manusia dan budaya merupakan 

suatu hal yang terjalin erat satu sama lain, dimana manusia memegang peranan 

yang sangat unik serta dapat dipandang dari berbagai segi. Sedangkan kebudayaan 

lebih dekat kepada sebuah karya seni adat istiadat yang tumbuh dari kumpulan 

masyarakat. 

Manusia dalam mengembangkan amanah kebudayaan, tidak dapat melepas 

diri dari komponen-komponen kehidupan yang juga merupakan unsur-unsur 

pembentuk kebudayaan yang bersifat universal, seperti; bahasa, sistem teknologi 

harian, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan religi dan 

kesenian.
2
 Tradisi yang mewarnai corak hidup masyarakat tidak mudah diubah 

walaupun setelah masuknya Islam sebagai agama yang dianutnya. Banyak budaya 

masyarakat yang setelah masuknya Islam itu terjadi pembauran dan penyesuaian 

antara budaya yang sudah ada dengan budaya Islam itu sendiri. Budaya dari hasil 

pembauran inilah yang bertahan sampai sekarang sebab dinilai mengandung 

unsur-unsur budaya Islam didalamnya.
3
 

Sebagai masyarakat yang hidup dengan bertani menjadikan masyarakat 

tersebut memiliki keterikatan dengan alam, khususnya sawah. Sawah tidak hanya 

                                                           

1
Kasmiran Wuryo dan Sjaifullah Ali, Pengantar Ilmu Jiwa Sosial (Jakarta: Sabdodadi 

1982),h.38 

2
Sugira Wahid, Manusia Makassar (Cet. 1; Makassar: Pustaka Refleks, 2007),h.4. 

3
Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012). h.7-8. 
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menjadi tempat bekerja bagi masyarakat petani, tetapi juga sebagai tempat sakral 

yang diyakini dikuasai oleh makhluk ghaib. Makhluk ghaib yang diyakini 

memberikan kesuburan pada sawah serta tanaman (padi khususnya sebagai 

tanaman pokok yang mereka tanam). 

Dalam konteks ini, peneliti menggunakan perspektif ritual. Perspektif ini 

berpandangan bahwa komunikasi bukan pengiriman atau proses trasmisi pesan, 

melainkan sebagai representasi keyakinan bersama. Maka dari itu, budaya 

merupakan rangkaian sebuah unsur-unsur dimana di dalamnya memiliki arti yang 

penuh dengan makna serta tingkah laku. Apa yang ada dalam realitas 

mengandung makna dan diberi makna, lebih abstrak dapat dikatakan tidak ada 

yang budaya bebas.
4
 

Banyak sekali tradisi budaya di Indonesia yang bertentangan dengan 

ajaran agama Islam, namun ada juga tradisi yang mengikuti ajaran agama Islam, 

walaupun tidak menutup kemungkinan 100% semuanya tidak mengikuti ajaran 

agama Islam, seperti tradisi assuro’ baca dalam budaya Bugis di Desa 

Puundokulo, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur. Sebagian 

masyarakat beranggapan bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi yang 

mengikatkan diri kepada Allah Swt, namun ada beberapa pendapat di kalangan 

masyarakat sekitar bahwa tradisi tersebut merupakan bentuk rasa syukur kepada 

Allah Swt.
5
 

                                                           

4
Mukhlis, dkk. Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Proyek Inventarisasi dan Dokumen 

Sejarah Nasional: Jakarta, 1995). h.1 

5
Rahmatang, “Tradisi Massuro Ma’baca Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan 

Cenrana Kabupaten Maros”, FAH Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniorah, 

UINAM,2016, h.4-5 
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Kata “kebudayaan berasal dari (bahasa sansekerta) budayyah yang 

merupakan bentuk jamak dari “buddhi” yang berarti budi atau akal.
6
 Maka dari itu 

kebudayaan merupakan “sesuatu hal yang berkaitan dengan budi dan juga akal”. 

Berdasarkan pengertian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kebudayaan 

merupakan sebuah hasil karya cipta. 

Pada dasarnya, kebudayaan merupakan proses adaptasi, karena ada yang 

berpendapat bahwa konsep tentang sebuah kebuah kebudayaan merupakan 

adaptasi terhadap lingkungan mereka sementara, keanegaraman juga di sebabkan 

oleh faktor(possibling).
7
 Dalam sebuah masyarakat ada hukum yang mengatur 

adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hukum yang 

tidak tertulis, hidup dan berkembang pada zaman dahulu dan mengakar dalam 

masyarakat hukum adat berfungsi sebagai pedoman untuk menegakan dan 

menjamin terjaganya tata tertib, moral, etika kesopanan, dan nilai-nilai adat yang 

ada dalam kehidupan masyarakat
8
. 

Menurut ilmuan sejarah dan nilai tradisional, batas pengertian istilah 

budaya ialah mencangkup seluruh konsep abstrak tentang apa yang diharapkan 

atau bisa diharapkan, apa yang baik dan dianggap baik oleh sekelompok 

                                                           

6
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta:Penerbit Universitas,1965),h.77-

78 

7
 Soerjono soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Ed,1; Jakarta:Rajawali 

pers,2010),h.149-152 

8
 A Suryaman Mustari, Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang(Makassar: Pelita 

Pustaka,2009) h.12 
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masyarakat. Dalam konsep pengertian ini Gazalba mengatakan bahwa “soal nilai 

bukan soal benar ataupun salah, akan tetapi soal disenangi atau tidak”.
9
 

Sikap dan juga tindakan dalam hidup dan juga kehidupan sosial diwarnai 

oleh nilai-nilai budaya yang tumbuh berkembang dan mendapat dukungan dari 

masyarakat yang masih sederhana. Ada beberapa nilai budaya yang saling 

berkaitan sehingga merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai patokan 

daripedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi daya 

pendorong yang kuat terhadap kehidupan masyarakat.
10

 

Kajian tradisi semakin banyak, baik dalam pelaksanaannya maupun tema-

tema yang di angkat. Tradisi lahir dan mengakar dikalangan masyarakat sosial 

yang berkembang menjadi budaya dan kebudayaan berdasarkan masyarakatnya. 

Tradisi adalah suatu hal yang bersifat sakral yang dijalankan oleh masyarakat 

terdahulu dan dilanjutkan oleh generasi-generasi penerusnya sampai saat ini.
11

 

Banyak pula tradisi yang masih bertahan hingga saat ini. Walaupun demikian, 

masih banyak pula tradisi yang masih bertahan hingga saat ini salah satunya ialah 

Tradisi assuro’ baca. 

Setiap masyarakat baik yang sudah maju ataupun yang masih sederhana. 

Terdapat beberapa nilai budaya antara satu dengan yang lainnya yang di mana 

saling berkaitan, sehingga merupakan suatu sistem dan sistem itulah sebagai 

pedoman dari pedoman konsep-konsep ideal dalam sebuah kebudayaan yang 

                                                           

9
Sidi, Gazalba, Asas Kebudayaan Islam (Jakarta: Bulan Bintang,1978), h.94. 

10
Koentjaranigrat, Pengantar Ilmu Antropolog. (Cet.IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 200), 

h.90 

11
Soraya Rasyid, “Tradisi A’rera Pada Masyarakat Petani di Desa Dataran Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa ( Suatu Tinjauan Sosial Budaya )”, Rihlah Jurnal Sejarah dan 

Kebudayaan Islam, Vol.II no.1 (2015), h.159. 
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dimana memberikan daya pendorong yang kuat terhadap kehidupan masyarakat 

yang dimana dapat menuntun secara individu dalam berbagai aktivitas, budaya 

yang berbeda-beda sesuai karakter masyarakat itu sendiri. 

Berbicara mengenai tradisi yang terdapat di Indonesia tidak lepas dari 

pengaruh leluhurnya. Sebelum Islam datang di Nusantara, masyarakat Nusantara 

yang terdapat diberbagai pulau sudah mengenal agama Hindu-Budha bahkan jauh 

sebelum kedua agama itu datang. Masyarakat sudah mengenal kepercayaan yaitu 

kepercayaan animisme dan dinamisme. 

Dengan dasar nilai, manusia berlomba-lomba dalam berkarir serta 

berbudaya, dimana jika berbudaya dapat di artikan sebagai suatu hasil karya cipta 

manusia, baik itu berupa kepercayaan, kesenian, maupun adat-istiadat. Tradisi 

assuro’ baca yang ada didaerah Bugis terdapat beberapa pendapat mengenai 

makna sebuah tradisi yang merupakan sebuah kegiatan yang dekat dengan 

kemusyrikan apa bila diniatkan agar doa yang dipanjatkan itu dapat dikabulkan 

lantaran adanya makanan yang disajikan, maka ini termasuk musyrik. Di dalam 

tradisi assuro’ baca pelaksanaan tidak begitu rumit. Hanya membuat beberapa 

macam makanan yang untuk memenuhi syarat dalam tradisi assuro` baca. Namun 

pada dasarnya ritual ini tidak begitu muda lepas dari kehidupan masyarakat, sebab 

hal ini merupakan sebuah warisan dari nenek moyang. 

Menurut salah satu tokoh masyarakat terutama bapak Abdul Asiz (Guru 

Baca) Desa Puundokulo assuro’ baca ini tidak dilarang ataupun dihilangkan oleh 

masyarakat penyebar islam terdahulu, bahkan menganjurkan agar ritual tersebut 

tetap dilakukan dan juga dijaga, usaha mereka hanya merubah doa-doa yang 
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sebelumnya bercorak animisme (kepercayaan nenek moyang) serta bernuangsa 

kepercayaan lokal dengan doa yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadits. 

Doa-doa tolak bala, kalimat-kalimat kesyukuran, dan juga doa untuk orang yang  

telah tiada (meninggal dunia) vesi sebelumnya diubah dengan versi yang 

bernuangsa Islam.
12

 

Tidak sembarang orang pintar bisa dianggap menjadi seorang pa’ baca
13

, 

hanya beberapa saja orang yang benar-benar dapat dianggap bisa menyampaikan 

rasa syukur kepada sang pencipta, seperti Iman desa atau tokoh Agama orang 

yang memang dianggap sebagai ustaz dikampung. Budaya tradisional dan budaya 

Islam dapat disatukan menjadi suatu bagian yang menyatu sertadi tidak bisa 

dipisahkan dalam adat bugis. Dalam tradisi assuro’ baca terdapat sebuah unsur 

kepercayaan kepada Tuhan. 

Pada proses pelaksanaan tradisi assuro’ baca masih terdapat pula praktik 

budaya pra-Islam yaitu budaya lokal masyarakat yang telah disandingkan dengan 

budaya Islam. Dalam hal ini, disebabkan karena Islam masuk tidak serta-merta 

menghapus budaya yang sudah ada sebelumnya. Namun, menyesuaikan dengan 

keadaan masyarakat sehingga budaya lokal ke dalam budaya Islam yang cukup 

menarik untuk diteliti lebih dalam dan juga belum ada sama sekali yang pernah 

membahas serta juga mengangkat tema ini dalam sebuah karya-karya ilmiah 

sehingga peneliti mengangkat judul di atas. 

 

 

                                                           

12
Abdul asiz, Guru Baca,Puundokulo, Wawancara, 15 Juni 2022  

13
Orang yang di amanahkan untuk membacakan doa 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah 

bagaimana tradisi assuro’ baca dalam masyarakat Desa Puundokulo Kecamatan 

Poli-polia kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. 

1. Bagaimanakah histori tradisi assuro’ baca setelah panen di Desa 

Puundokulo Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi 

Tenggara? 

2. Bagaimanakah  tahap dan proses pelaksanaan tradisi assuro’ baca setelah 

panen di Desa Puundokulo Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur 

Sulawesi Tenggara? 

3. Bagaimanakah nilai budaya Islam yang terkandung di dalam tradisi assuro’ 

baca setelah panen di Desa Puundokulo Kecamatan Poli-polia Kabupaten 

Kolaka Timur Sulawesi Tenggara 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

 1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dilakukan di Desa Puundokulo Kecamatan Poli-polia 

Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara dengan judul : “Tradisi assuro’ baca 

Setelah Panen Didesa Puundokulo Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka 

Timur Sulawesi Tenggara” adapun fokus penelitian ini adalah tradisi adat istiadat 

dan juga kegiatan yang dilaksanakan ketika masyarakat Desa Puundokulo 

Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan acara syukuran 

sebagai wujud rasa syukur atas kelimpahan rahmat dan keberkahan yang telah di 

berikan oleh Allah Swt.  



9 

 

 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus ini berjudul “Tradisi assuro’ baca Setelah Panen di Desa 

Puundokulo Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara”. 

Fokus penelitian ini yang dimaksud adalah tentang budaya lokal yaitu Tradisi 

assuro’ baca dalam masyarakat Desa Puundokulo Kecamatan Poli-polia 

Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara yang berusaha untuk 

memperlihatkan tahap-tahap mengenai budaya lokal dalam sebuah masyarakat 

budaya islam yang menghasilkan sebuah kajian budaya. 

D. Kajian pustaka 

Pencarian bibliografi adalah upaya untuk menemukan daftar pustaka yang 

relevan atau kumpulan daftar pustaka yang terikat oleh pokok permasalahan yang 

diteliti. Tinjauan pustaka ini juga dilakukan  untuk memastikan bahwa masalah 

yang  diteliti belum pernah dibahas oleh orang lain, serta pembahasan yang 

dibahas di dalamnya, jika ada maka pembahasan yang akan di teliti berbeda 

dengan  yang dibahas lebih lanjut. dalam pembahasan skripsi, peneliti 

menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk referensi. Dokumen yang 

mungkin relevan dengan subjek penelitian ini meliputi: 

1. Skripsi : Nurul Hijriah yang berjudul “accera’ sapi di desa manuju 

kabupaten gowa (studi unsur-unsur Islam)”. Skripsi ini menjadi sebuah 

acuan utama penulis karena apa yang dipaparkan oleh skripsi ini hampir 

sama dengan apa yang akan penulis akan teliti dalam skripsi ini dijelaskan 

bahwa tradisi ini menjalankan sebuah ritual yang dimana salah satunya 

adalah tradisi accera’ sapi yang dijalankan secara turun-temurun dan masih 
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bertahan sampai sekarang oleh sebagian masyarakat khususnya pada 

masyarakat Kabupaten Gowa khususnya pada masyrakat Desa Manuju. Hal 

ini membedakan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas mengenai 

studi unsur-unsur Islam, sedangkan penulis akan membahas mengenai 

Tradisi assuro’ baca Setelah Panen. 

2. Skripsi : Mutmainah yang berjudul “tradisi appadekko didesa sampulungang 

kecamatan galesong utara kabupaten takalar”. Skripsi ini menjadi acuan 

penulis karena apa yang dijelaskan didalam skripsi ini hampir sama dengan 

apa yang akan penulis teliti. Dalam skripsi ini membahas tentang upacara 

appadekko yaitu ritus masyarakat petani yang masih memiliki kepercayaan 

bahwa jenis tanaman berupa padi memiliki sebuah penunggu maka dari itu 

masyarakat petani mengadakan sebuah pesta upacara appadeko yang 

dilaksanakan seramai mungkin. Tradisi appadekko ini juga dimulai dengan 

assuro maca doangang (membaca doa) ritual mengunjungi makam leluhur 

disebuah pekuburan desa dengan menggunakan baju adat. Dalam skripsi ini 

yang membedakan penelitian yang akan penulis teliti ialah skripsi ini 

membahas mengenai appadekko sedangkan penulis akan membahas 

mengenai Tradisi assuro’ baca Setelah Panen. 

3. Skripsi : Megawati yang berjudul “tradisi massuro ma’ baca menjelang 

ramadhan pada masyarakat barugae desa kambuno kecamatan bulukumba”. 

Skripsi tahun 2019 dalam skripsi tersebut membahas mengenai tradisi yang 

dilakukan saat menjelang ramadhan. Dalam skripsi ini terdapat sebuah 

bentuk keyakinan yang dapat melahirkan tata nilai yang menopang hidup 
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budaya-Nya. Tradisi ini lahir dikalangan masyarakat sosial dan juga 

berkembang menjadi budaya berdasarkan masyarakat sekitarnya. Hal ini 

membedakan penelitian yang akan penulis teliti adalah skripsi ini membahas 

mengenai Tradisi massuro Ma’ baca Menjelang Ramadhan sedangkan 

penulis membahas mengenai Tradisi assuro’ baca Setelah Panen. 

4. Skripsi : Riska Iskandar yang berjudul “Hukum appasili’ Dalam Adat 

Makassar di Kelurahan Sungguminasa Kecmatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa (Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi tahun 2019 dalam skripsi tersebut 

membahas mengenai tradisi appasili’ yang dipercaya bagi masyarakat 

bahwa di mana tradisi ini dapat mendatangkan  keberkahan dari Allah swt. 

Selain mendapatkan keberkahan, dalam proses acara appasili’ ini juga dapat 

mengundang sanak, keluarga, tetangga dekat maupun keluarga jauh dan 

merupakan ajang silaturrahmi bersama keluarga. Hal ini membedakan 

penelitian yang akan penulis teliti madalah skripsi ini membahas mengenai 

hukum appasili’ sedangkan penulis membahas mengenai tradisi assuro’ 

baca setelah panen. 

5. Penulis, Juliana M, 2017, dengan judul penelitian, “tradisi mappasuro bagi 

masyarakat desa barugariattang kecamatan bulukumba kabupaten 

bulukumba”. Dalam skripsi ini menjadi acuan penulis karena terkait yang 

dipaparkan memiliki kerterkaitan akan penulis teliti. Keterkaitannya terletak 

pada tradisi nenek moyang yang masih dipertahankan sampai sekarang, 

yang merupakan salah satu inti dari penelitian yang akan peneliti kaji. Hal 

ini yang memebedakan penelitian yang akan penulis teliti adalah skripsi ini 
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membahas mengenai tradisi mappasuro sedangkan penulis membahas 

mengenai tradisi assuro’ baca. 

6. Penulis, Nasrullah R, 2011, dengan judul penelitian “Tradisi mattula bala 

pada Masyarakat Desa Umpungeng (Suatu Tinjauan Kebudayaan Islam)”. 

Dalam skripsi ini telah di paparkan dengan jelas bahwa kebudayaan/ tradisi 

yang sesungguh Nya bukanlah suatu hal yang baru akan tetapi masyarakat 

memeiliki asumsi untuk menghargai fitrah tersebut ialah bagian dari karya 

cipta yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari 

sebelumnya, keterkaitannya dengan yang akan penulis teliti ialah 

pandangam masyarakat bahwa menganggap tradisi yang harus dilakukan 

oleh masyarakat yang benar-benar terikat dalam budaya tersebut dengan 

maksud untuk menghindari mara bahaya dan mendapatkan kesejahteraan 

hidup.
14

  

7. Jurnal: Muh.Aking, “Mabbaca Doang (Tradisi membaca doa pada 

masyarakat bugis perantauan di desa tombekuku kecamatan basala 

kabupaten konawe selatan)”, dalam jurnal ini yang menjadi acuan penulis 

karena membahas mengenai tradisi membaca doa (mabbaca doang)  di 

perantauan yang merupakan kepercayaan turun-temurun dari leluhur serta 

melestarikan tradisi di tanah rantau yang dilakukan masyarakat di desa 

tombekuku dan sampai sekarang masih di pertahankan, hal ini yang 

membedakan penelitian yang akan penulis teliti adalah jurnal ini membahas 

                                                           

14
Nasrullah R, “Tradisi Mattula’ Bala Pada Masyarakat Desa Umpungeng, Suatu 

Tinjauan Kebudayaan Islam”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniorah UIN Alauddin 

Makassar, 2011). 
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mengenai tradisi mabbaca doang sedangkan penulis membahas mengenai 

tradisi assuro’ baca.
15

 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Dengan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan penulisan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui histori tradisi assuro’ baca 

b. Untuk mendeskripsikan tahap dan proses pelaksanaan tradisi assuro’ baca 

 c. Untuk menjelaskan nilai yang terkandung di dalam tradisi assuro’ baca 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapula kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya  

pada bidang ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan islam. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan agar dapat bermanfaat untuk penelitian yang akan datang 

selanjutnya sehingga dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji 

suatu tradisi khususnya pada tradisi assuro’ baca setelah panen yang lebih 

mendalam lagi khususnya pada kepentingan ilmu lainnya. 

b. Kegunaan Praktis 

                                                           

15
Muh.aking, “Mabbaca Doang (Membaca Doa Pada Masyarakat Bugis Perantauan di 

Desa Tombekuku Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan)”, Vol.7, Etnoreflika, 2018, 

h.66-74 



14 

 

 

Penelitian ini diharapkan agar dapat dipergunakan dengan baik oleh para 

budayawan dan juga masyarakat umum agar senantiasa menjaga dan juga dapat 

melestarikan kebudayaan sesuai dengan ajaran agama Islam. Terkhusus pada 

pemerintah setempat agar memberikan perhatiannya pada pemerintah untuk 

aspek-aspek tertentu demi perkembangan budaya dalam masyarakat sebagai 

sebuah kearifan lokal. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tradisi Assuro’ baca 

1. Pengertian Tradisi Assuro’ baca 

Tradisi ini berfokus pada penyelidikan terkait pola interaksi antara orang-

orang dalam masyarakat atau komunitas budaya, bukan pada karakteristik 

individu atau mental sebagaimana yang dijadikan fokus tradisi 

sociopsychological. Inteksi yang dimaksud dalam konteks ini adalah proses dan 

situs dimana makna, aturan, dan nilai-nilai budaya beroperasi.
16

  

Dalam perihal penyebaran Islam di Indonesia terkhusus pada Sulawesi 

Selatan ,dimana tradisi ialah suatu bagian dari sebuah kebudayaan yang diramu 

dengan cara cermat propesional oleh para penyiar agama Islam dengan 

menggunakan berbagai macam pendekatan sesuai dengan kebiasaan masyarakat, 

dimana dengan melalui proses asimilasi ataupun akulturasi budaya maka agama 

Islam di Sulawesi Selatan dapat di kembangkan tanpa menghilangkan nilai-nilai 

tradisi lokal bahkan memberi muatan keislaman terhadap nilai yang telah ada dan 

memperkaya pemaknaannya dalam masyarakat. 

Tradisi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa ingris , tradition 

misalnya halnya istilah action,connection, resolution atau  justification pada 

bahasa ingris, sufiks atau akhiran “tion” dalam istilah tradition diganti 

menggunakan akhiran “-si” sehingga menjadi tradisi namun sebenarnya akar dari 

                                                           

16
 Littejohn, foss dan oetzel  (2017). h.239 
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istilah merupakan tradisi atau tradition menurut istilah latin tradition merupakan 

istilah benda atau menggunakan istilah lain yaitu tradisi merupakan “sesuatu yang 

di transmisikan”.
17

 Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia segala sesuatu 

mengenai adat istiadat, kepercayaan, adat istiadat dan ajaran  yang diturunkan 

secara turun temurun.
18

 

Sejarah adalah fakta bahwa tradisi sebagai ekspresi budaya yang 

memegang denyut nadi kehidupan kadang-kadang berada dalam tarik menarik 

dengan agama formal Hampir semua agama atau tradisi dapat menghadapi 

masalah konflik antara keduanya, agama formal disebut tradisi besar, yang 

seringkali bertabrakan dengan budaya lokal (tradisi kecil).
19

 

Tradisi merupakan sebuah bagian dari hasil karya manusia dalam 

mengembangkan sebuah potensi yang dimilikinya sebagai makhluk ciptaan Allah 

Swt Dimuka bumi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah manusia 

mengatur kehidupannya berdasarkan aturan dari agamanya demi terwujudnya 

hidup yang diridhai-Nya, serta menjalin hubungan dengan sesama makhluk 

berdasarkan petunjuk dan tuntunan agama sehingga segala bentuk kegiatan baik 

berupa hal yang terkait dengan adat-istiadat, norma, kebiasaan, ataupun tradisi 

harus sejalan dengan syari‟at. 

                                                           

17
Megawati. CS, “Tradisi Massuro Ma’baca Menjelang RamadhanPada Masyarakat 

Barugae Desa Kambuno Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba”, FAH Sejarah 

Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniorah UINAM, 2019, h.18 

18
Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Modern (Jakarta: Pustaka Amani), h.564 

19
Zakiyuddin Baidawi dan Mutaharrun Jihan, Agama dan Fluralitas Budaya Lokal 

(Surakarta: PSB-PS UMS, 2002), h.63 
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Tradisi dan juga agama yang ada di dalam masyarakat juga harus sejalan 

sehingga didalam sebuah tradisi tidak terjadi ketimpangan yang dapat 

menyebabkan tradisi itu keluar dari aturan agama bahkan lebih mendekat pada 

dosa besar seperti halnya kemusyrikan kepada Allah Swt. Agama menuntun 

manusia untuk tetap berjalan pada jalan kebenaran didalam roda kehidupannya 

yang lebih baik, sehingga dapat mengubah pesan dan juga unsur tradisi yang 

sudah ada dalam masyarakat. 

Assuro' baca adalah upaya masyarakat Bugis agar tokoh agama atau adat  

membacakan doa-doa tertentu  untuk menolak bala yang dianggap sebagai suatu 

serangan seperti Wabah penyakit, angin kencang, banjir maka dari itu, Ritual ini 

juga biasanya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang telah diterima 

seseorang. Dalam ritual assuro’ baca, dilakukannya persiapan untuk menyiapkan 

beberapa macam makanan yang telah dianggap dapat mebuahkan hasil yang 

melimpah seperti halnya padi yang diolah menjadi beras (nasi putih), dan juga 

menyiapkan beberapa macam makanan untuk di sajikan seperti halnya sayur 

mayur, ayam goreng, ikan bakar, dan lain sebagainya guna untuk melengkapi 

sajian makanan untuk disajikan kepada beberapa tokoh masyarakat yang hadir 

ketika usai mengadakan acara syukuran (assuro’ baca).  

1. Pengertia Nilai Budaya 

Nilai budaya merupakan sebuah nilai-nilai yang tertanam dalam suatu 

masyarakat, lingkup organisasi, lingkup masyarakat, yang dimana telah meluas 

dalam suatu kebiasaan dan juga kepercayaan serta simbol-simbol, dengan 

karakteristik tertentu yang juga dapat dibedakan satu dengan yang lainnya sebagai 
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acuan suatu perilaku serta tanggapan atas apa yang apa yang akan terjadi atau 

yang sedang terjadi. 

Kedududkan nilai dalam setiap kebudayaan sangat penting, maka dari itu 

pemahaman tentang sistem nilai budaya dan juga orientasi nilai budaya sangatlah 

penting dalam konteks pemahaman perilaku suatu masyarakat dan juga sistem 

pendidikan yang digunakan untuk menyampaikan suatu sistem perilaku dan 

produk budaya yang dijiwai oleh sistem nilai masyarakat yang bersangkutan.  

Ada beberapa pegertian tentang nilai, yaitu sebagai berikut:   

1. Nilai adalah sesuatu yang berharga, suatu keyakinan yang dimiliki seseorang 

dengan cara demikian menurut hati nuraninya (pemahaman umum). 

2. Nilai adalah seperangkat keyakinan dan sikap pribadi  tentang kebenaran, 

keindahan, dan penghayatan terhadap suatu gagasan, objek, atau perilaku yang 

berorientasi pada tindakan dan memberi arah serta makna bagi kehidupan. 

3. Nilai adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga, kebenaran 

atau keinginan tentang ide, objek, atau perilaku tertentu.
20

 

Nilai budaya mengacu pada suatu sistem yang terdiri dari konsep abstrak 

yang berlaku di masyarakat tentang apa yang dianggap penting dan juga berharga, 

serta apa yang dianggap tidak penting dan tidak berharga dalam kehidupan. 

Sistem nilai budaya ini menjadi pedoman dan model perilaku seseorang dalam 

kehidupan, yang diwujudkan secara konkrit dalam sikap dan tindakan. Dari sistem 

nilai budaya, termasuk norma dan budaya, yang dapat dilihat dalam bentuk 

                                                           

20
Risieri Frondizi, What Is Value, Terj. Cuk Ananta Wijaya, dengan judul Pengantar 

Filsafat Nilai (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.9. 
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abstrak dalam cara berpikir dan dalam bentuk konkret sebagai pola perilaku 

anggota masyarakat. 

Pada Sistem budaya tidaklah terlalu asing bagi para peneliti kehidupan 

sosial dan budaya masyarakat, baik pekerja ataupun yang berpendidikan tinggi. 

Kata tersebut mulai mencuri perhatian para peneliti, khususnya kepada para 

peneliti budaya masyarakat, karena biasa dihubungkan dengan sikap dan perilaku 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara singkat, terlihat nilai budaya 

sangat mempengaruhi nilai perilaku masyarakat dalam sebuah kehidupan namun 

terkadang budaya yang telah dilakukan oleh nenek moyang sebagian besarnya 

tidak tertulis walau demikian juga di laksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut 

tidak juga asing oleh karena adanya sanksi sosial dari masyarakat yang tidak 

melaksanakan serta tidak menjalankan nilai-nilai budaya masyarakat setempat 

membuat siapapun tidak akan merasa aman.
21

 

Nilai budaya merupakan nilai yang tertanam dalam suatu masyarakat, 

lingkup organisasi, lingkup sosial, yang melekat pada suatu kebiasaan, 

kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakter tertentu yang dapat di bedakan satu 

dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau 

sedang terjadi, nilai-nilai budaya akan terlihat pada simbol-simbol, visi misi, atau 

sesuatu yang terlihat sebagai makna pokok suatu lingkungan atau organisasi.  

Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya ini yaitu Simbol-

simbol, moto ataupun yang lainnya yang kelihatan kasat mata seperti halnya 

sikap, tingkah laku, perangai yang muncul atas dasar kepercayaan yang tertanam 

                                                           

21
E.B Taylor, Sistem Nilai Budaya (Bandung: Rosdakarya 1989), h. 23 
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(believe system) yang melekat dan menjadi rangka acuan dalam bertindak serta 

dalam bersikap. 

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai nilai budaya yaitu : 

1. Thoedorson dalam Pelly mengemukakan bahwa nilai budaya nilai budaya 

merupakan suatu yang abstrak, yang dimana dijadikan sebagai pedoman 

serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. 

Keterikatan orang atau kelompok terhadap nilai menurut Thoedorson relatif 

sangat kuat dan bahkan bersifat emosional. Oleh sebab itu, nilai dapat 

dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri.
22

 

2. koenjraningrat berpendapat bahwa nilai budaya terdiri dari konsep-konsep 

yang hidup pada alam fikiran beberapa warga masyarakat yang mereka 

anggap sangat mulia, pada sistem nilai yang berada dalam suatu masyarakat 

dijadikan acuan dan rujukan dalam sebuah tindakan. Maka dari itu, nilai 

budaya yang ada pada diri seseorang dapat berpengaruh dalam menentukan 

cara-cara, preferensi, alat-alat, serta tujuan-tujuan pembuatan yang telah 

tersedia. 
23

 

3. Clyde Kluckhohn dalam Pelly mendefinisikan nilai budaya sebagai sebuah 

konsep umum yang tertata, yang mempengaruhi perilaku yang 

berkaitandengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang 

dengan orang dan juga tentang hal – hal yang diinginkan dan tidak 
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diinginkan yang bisa jadi berkaitan dengan hubungan orang dengan 

lingkungan sesama manusia.
24

 

B. Nilai-nilai Islam Dalam Tradisi Assuro’ baca 

Kata lain nilai dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti harga, nilai 

memiliki makna yang berbeda bila berada pada tujuan yang berbeda pula. Dalam 

hal pendidikan nilai bisa berarti angka kepandaian,” rata-rata nilai mata pelajaran 

matematika”. Dalam bidan yang lain nilai berarti kadar,” nilai gizi berbagai jeruk 

hampir sama”.
25

 

Nilai merupakan sebuah konsep yang abstrak tidak dapat disentuh oleh 

panca indera manusia yang dapat ditangkap hanya sebuah barang ataupun tingkah 

laku yang merupakan sebuah perwujudan dari nilai, nilai merupakan sebuah 

realita namun bukanlah objek firtual juga bukan essensi dari objek, nilai adalah 

kualiatas yang tidak reall dan juga tidak ada melalui dirinya.
26

 

Nilai agama merupakan sebuah nilai yang dimana memiliki dasar 

kebenaran yang kuat dari nilai-nilai lainnya. Susunan mental manusia serta 

kebenaran mistik-transendental merupakan bagian dari dua sisi utama yang yang 

dimiliki oleh nilai agama. Oleh karena itu, nilai yang harus di capai adalah adanya 

keterkaitan mengenai semua unsur kehidupan, antara kehendak manusia atau 

perintah tuhan, antara perkataan dan sikap, atau antara niat dan perbuatan. 

                                                           

24
 Clyde Kluckhohn : ” Nilai dan Budaya” (Jakarta : Tiga Serangkai  1994),  h.5 

25
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Susunan nilai baik yang berupa Islami maupun yang bukan Islami  

merupakan denyut jantung kehidupan masyarakat. Susunan nilai yang terkait erat 

dengan „pola pikir‟ yang hidup dalam masyarakat sehingga kuat kaitannya dengan 

„kebudayaan‟ itu sendiri. Dalam perspektif ini, tata nilai yang melandasi gerak 

dan kegiatan individu dalam masyarakat ada hubungannya dengan literatur, pola 

pendidikan, wejangan-wejangan, idiom-idiom, kitab suci, buku-buku keagamaan, 

wasiat leluhur dan lain sebagainya dipergunakan oleh masyarakat sebagai bentuk 

pola berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.
27

 

Aturan pola kehidupan yang Islami tidak dapat disampaikan hanya dengan 

menggunakan ide-ide yang verbal, tuntutan lisan namun perlu juga media-media 

yang dapat membentuk jaringan kebudayaan secara luas yang dapat menjangkau 

secara utuh.  Berikut ada beberapa uraian pokok-pokok penelitian didalam ajaran 

islam sekaligus sebagai nilai tertinggi dalam agama Islam yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai akidah 

Akidah adalah sebuah urusan yang dimana wajib diyakini kebenarannya 

oleh hati, menentramkan jiwa manusia, serta menjadi keyakinan yang dimana 

tidak bercampur dengan keraguan, adapun karakteristik akidah Islam yang bersifat 

murni baik dalam isi maupun proses, dimana hanya Allah yang wajib untuk 

diyakini, diakui serta disembah. Rasa keyakinan itu sedikitpun tidak boleh 

dialihkan kepada  yang lain maka akan berakibat penyekutuan yang berdampak 

pada kegiatan ibadah yang tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan Allah Swt. 

Akidah ini merupakan kata lain dariperwujudan thoyyibah (laa ilaaha illallah). 
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Dalam sikap keyakinan tersebut harus secara langsung dan tidak boleh melalui 

perantara, akidah inilah yang akan melahirkan sebuah bentuk pengabdian hanya 

kepada Allah, berjiwa bebas, merdeka dan tidak tunduk pada manusia dan 

makhluk Tuhan selain kepada sang pencipta alam semesta.
28

 

2. Nilai Akhlaq 

Menurut pendekatan etimologi, akhlaq berasal dari bahasa arab yang 

berbunyi khuluqun yang memilki arti sebagai budi pekerti, perangai, serta tingkah 

laku atau pun tabiat yang dimana kalimat-kalimat ini dapat mengandung segi-segi 

makna dan juga penyesuaian dengan perkataan khalqun yang artinya kejadian 

sertamemilki hubungan yang erat dengan khaliq yang berarti pencipta sedangkan 

makhluk berarti yang diciptakan, pola bentuk definisi akhlaq ini muncul sebagai 

sebuah media yang membatasi komunikasi antara khaliq dengan makhluk secara 

timbal balik, yang juga disebut sebagai habluminallah. Dari kata hablum minallah 

yang verbal biasnya lahirlah sebuah bentuk hubungan antar sesama manusia yang 

disebut dengan hablum minannas.
29

 maka dapat dikatakan bahwa akhlaq dalam 

Islam ialah mencangkup sebuah pola hubungan antara manusia dengan sang 

pencipta (Allah Swt), manusia dengan manusia serta juga ditambah lagi hubungan 

manusia dengan lingkungan sekitarnya. 

3. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

 Tradisi assuro’ baca di Desa Puundokulo tepatnya di Kecamatan Poli-

polia Kabupaten Kolaka Timur memiliki nilai sosial kemasyarakatan yang sangat 
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dijunjung tinggi, karena masyarakat sekitar masih memiliki rasa tolong-menolong 

yang tinggi. Terlepas dari semua itu memang pada dasarnya manusia memerlukan 

bantuan orang lain untuk dapat bersosialisasi berienteraksi sehingga dapat 

mencukupi kebutuhan hidupnya. Adapun nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang 

terkandung dalam persiapan proses rangkaian tradisi assuro‟ baca di Desa 

Puundokulo Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur yaitu sebagai 

berikut: 

a. Nilai Silaturahmi 

Silaturahmi sangat dianjurkan dalam Agama Islam karena ada nilai-

nilai kasih sayang didalamnya serta dengan bersilaturahmi masyarakat 

menjalin hubungan baik, dengan silaturahmi akan mempermudah 

datangnya rezeki dan silaturahmi memperpanjang umur seseorang serta 

mendatangkan rahmat. Hadits dari Abu Hurairah radiallahu‟anhu, 

Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wa Sallam bersabda: 

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
janganlah ia menyakiti tetangganya, barang siapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan 
barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklan ia 
berkata baik atau diam.”(HR. AL-Bukhari: 5671) 
 

Dari hadits tersebut, dapat dilihat bahwa menjalin silaturahmi yang 

baik sangat dianjurkan agar tercipta hubungan yang humoris juga hidup 

rukun, sebagaimana dari hadits diatas bahwa beriman kepada Allah Swt 

dan hari akhir dapat menjalin silaturahmi antar sesama, maka lingkungan 

sekitar akan terasa kebersamaannya  baik itu tetangga, ataupun 

masyarakat. 
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b. Nilai Berbagi 

Tradisi assuro’ baca terdapat nilai berbagi didalamnya dapat dilihat 

ketika tradisi selesai dilakukan yaitu makan bersama dan memberi 

makanan kepada panrita serta pada tetangga, nilai berbagi sangat nampak 

terlihat, meskipun tradisi ini hanya sebagian kecil masyarakat yang 

melakukannya akan tetapi nilai berbagi masih dapat dirasakan oleh 

lingkungan sekitar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan merupakan suatu metode penelitian 

kualitatif.penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memaparkan suatu hal, 

baik itu berupa konsep, pengertian, maupun karakteristik objek tersebut kemudian 

dikemukakan dengan jenis penelitian deskriptif. 
30

 Deskriptif ialah data yang 

berupa kata-kata, skema, gambar dan jugapenelitian ini dilakukan dengan 

penelitian lapangan (fild research), ialah penelitian yang turung langsung 

kelapangan yang mana akan melihat langsung keadaan realitas di lapangan untuk 

mengetahui secara jelas tentang berbagai fenomena yang terdapat pada 

masyarakat desa Puundokulo sehingga lebih menekan pada keaslian yang tidak 

bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan dan 

kata menekankan pada suatu kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu 

tempat atau masyarakat tertentu. 

Alasan peneliti menggunakan metode ini karena penelitian kualitatif 

merupakan penelitian lapangan, dimana peneliti melakukan penelitian pada suatu 

objek yang akan diteliti. Metode kualitatif erat kaitannya dengan karya Ilmiah 

yang akan penulis teliti. Didalam penelitian kualitatif ini dapat mengambil sumber 

dari informan-informan baik itu secara lisan maupun tulisan. 
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Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya memahami 

bagaimana seorang bersosial dalam kehidupan sehari-hari,yang dimana dilihat 

dari menganalisis sudut pandang atau intepretasi individu. 

2. Lokasi Penelitian 

 Fokus lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Puundokulo 

Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur, adapun alasan penulis lebih 

memilih lokasi penelitian ini karena dilain sisi bukan hanya lokasi penelitian yang 

jaraknya lumayan jauh namun juga sedikit sulit untuk dijangkau serta juga 

membutuhkan biaya yang lumayan banyak, melainkan penulis juga memilih 

karena dimana pada lokasi ini terdapat sebuah tradisi adat istiadat yang masih 

kental dan juga masih banyak yang melaksankannya. 

 

Sumber internet: peta kabupaten Kolaka Timur 
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Adapun sejarahsingkat Kabupaten Kolaka Timur pada bagian lokasi yang 

akan dilakukan sebuah penelitian yaitu : 

Berdasarkan fakta sejarah kolaka timur ini mulai di diami oleh orang-

orang secara berkelompok yakni sekitar abad XV, dimana pada abad selanjutnya 

XVI daerah Kolaka Timur yang dimana dikenal sebagai tirawuta yang berada di 

bawah kekuasaan raja Mekongga dan juga raja konawe. Pada zaman penjejahan 

belanda sekitaran tahun 1911 sampai dengan tahun 1933 dimana pemerintahan 

Hindia belanda membagi wilayah menjadi beberapa bagian dalam satu kabupaten 

kolaka dimana wilayah dibagi menjadi order distrik membulo dan rate-rate yang 

dimana meliputi kampung rate-rate dan juga sekitarnya. Kampung Aere/poli-

polia, kampung Wonuambutoe, dan juga kampung Tokai serta Andowengga. 

Kampung inilah yang menjadi cikal bakal pada wilayah kolaka timur, pada zaman 

pemerintahan Hindia belanda pada tahun 1919 melalui missi zending (organisasi 

kristen) di ibu kota order distrik didirikan satu sekolah rakyat di Mowewe dengan 

nama zending school. 

Penduduk kolaka timur terdiri dari beberapa suku bangsa yakni Bugis-

Makassar, Tolaki, Toraja, Sunda, Jawa, serta Bali yang telah berbaur satu sama 

lainnya dalam suasana kekeluargaan, baik dalam segi perekonomoian, mata 

pencaharian penduduk kabupaten Kolaka Timur pada dasarnya adalah sebagai 

seorang petani sesuai dengan potensinya masing-masing pada wilayah Kolaka 

Timur yang dominan masyarakatnya adalah seorang petani. Adapula yang 

berprofesi sebagai seorang pedagang, yang bergerak pada sektor jasa dan juga 

pegawai negeri sipil. 
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Pada tahun 2003 yang kemudian diperbaharui tahun 2006 lalu dibentuk 

sebuah forum percepatan kabupaten Kolaka Timur. Saat itu, mulailah dirangkai 

pembentukan kabupaten Kolaka Timur berdasarkan kriteria pemekaran daerah 

atau pembentukan wilayah otonomi yang baru yang dimana syarat-syaratnya 

wajib dipenuhi berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang sebuah 

pemerintahan didaerah serta peraturan pemerintah Nomor 78 pada tahun 2007. 

B. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah tindakan memperhatikan suatu subjek yang 

menggunakan panca indera.
31

 Observasi merupakan penulisan secara langsung 

tanpa melihat hasil karya orang lain dan juga tanpa mengadakan menyelidikan 

serta pengamatan pada tempat yang akan dijadikan topik penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang topik pembahasan, yang 

dijadikan penelitian sebelum memasuki profesi untuk mempertimbangkan 

informasi yang diterima. tentang semua masalah dan pertanyaan yang muncul. 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara disusun saat penulisan sedang 

dipersiapkan. 
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3. Dokumentasi 

dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mendapatkan sebuah sumber 

data yang juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui secara langsung, 

menyelidiki, menguraikan dan mencermati metode analisi mengenai kajian isi, 

serta teknik yang akan digunakan untuk menerapkan sebuah kesimpulan dengan 

usaha yang menemukan karakteristik dalam sebuah pesan, dilakukan dengan cara 

objektif juga sistematis. 

4. Catatan Lapangan 

 Catatan lapangan digunakan penulis untuk mencatat data sebanyak 

mungkin dari informan secara langsung (fild research) dengan interaksi dalam 

bentuk dialog. Dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh sumber data yang 

objektif.
32

 Catatan lapangan juga berfungsi jika sewaktu-waktu peneliti lupa 

informasi apasaja yang diingat sebelumnya. 

C. Metode Pendekatan Penelitian 

 Adapun beberapa pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Pendekatan Historis 

 Melalui pendekatan sejarah, kita diajak melihat situasi sebenarnya dari 

pelaksanaan peristiwa tersebut.
33 Penggunaan pendekatan ini melibatkan upaya 

untuk mengidentifikasi peristiwa/peristiwa dalam fenomena tradisi assuro' baca, 
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yang dijelaskan dalam konteks munculnya budaya lokal di kalangan masyarakat 

Muslim. 

 2. Pendekatan Sosiologi 

Dalam pendekatan ini, yang berupaya memahami tradisi assuro'read 

dengan melihat interaksi manusia di dalamnya, sosiologi adalah ilmu yang objek 

kajiannya adalah manusia.
34

 Dalam tradisi assuro' baca terjadi  interaksi antara 

masyarakat yang ikut serta di dalamnya, dan  persaudaraan juga timbul karena 

adanya kesamaan budaya.
35

 

3. Pendekatan Antropologi 

 Dalam pendekatan antropologi ini diketahui bahwa itu adalah ilmu yang 

mempelajari manusia dan budaya, dimana tujuan antropologi adalah untuk 

mencapai pemahaman tentang seseorang yang mempelajari keragaman bentuk 

fisik, masyarakat dan budaya.
36

 Oleh karena itu, diharapkan tradisi assuro'baca 

dilihat dari sudut pandang manusia sebagai salah satu nilai budaya masyarakat 

yang harus dilestarikan dengan baik. 

 Ada pula metode antropologi yang relevan menurut Koentjraningrat 

bagian dalam pustaka Dudung ialah metode gabungan dimana metode ini 
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menguraikan proses saling mendalami unsur budaya dalam sutuasi berbagai 

kelompok kebudayaan.
37

 

4. Pendekatan Agama 

Pandangan sosiologi budaya  berdasarkan agama didasarkan pada hakikat 

agama, bagaimana  manusia masih memiliki pencipta yang dimana mereka selalu 

mencari perlindungan, Islam mendefinisikan prinsip-prinsip umum kehidupan 

dalam masyarakat..
38

 

D. Metode Pengelolahan dan Analisis Data 

Pada prinsipnya metode analisis data merupakan salah satu langkah yang 

akan ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah 

dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan, dalam 

pengelolahan data ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

a. Metode Induktif; yaitu bertitik tolak dari unsur yang bersifat khusus lalu 

mengambil keputusan yang bersifat umum. 

b. Metode Deduktif; yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum lalu 

mengambil kesimpulan secara khusus. 

c. Metode Komparatif; yaitu menganalisa dengan jalan yang membanding-

bandingkan data atau pendapat dari para pakar ahli yang satu dengan yang 

lainnya lalu mengambil sebuah kesimpulan dari hasil perbandingannya. 
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E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian berarti alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data atau informasi dalam melakukan penelitian.
39

 Instrumen bertujuan untuk 

mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan tentang topik bahasa pada 

skripsi ini. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan 

tehnik yang digunakan adalahsebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara, yaitu daftar sejumlah pertanyaan yang dibuat oleh 

peneliti sebagai pedoman pada saat melangsungkan penelitian 

2. Handphone, alat yang digunakan penliti untuk melakukan dokumentasi 

foto kegiatan peneliti dengan responden. 

3. Buku dan pulpen, yaitu alat yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang 

penting dari hasil wawancara. 

4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang telah ada seperti dokumentasi 

tertulis atau berupa gambar yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Sejarah Tradisi Assuro’baca Setelah Panen di Desa Puundokulo 

Tradisi assuro’ baca merupakan peristiwa sakral dan religius, juga 

memuat suatu nilai kehidupan masyarakat desa Puundokulo dimasa lampau, dan 

kehidupan masyarakat pada saat ini. Hal ini merupakan mata rantai yang tidak 

dapat dipisahkan dari tata cara kehidupan generasi sebelumnya dan sangat 

berguna untuk generasi yang akan mendatang. 

Untuk memperoleh manfaat sejarah perlu adanya generasi yang 

mendalami sejarah agar dapat bertindak dengan bijaksana dan untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang kehidupan masa silamdan tetapmerupakan proses yang terus 

berjalan, maka harus mempelajari dan menyelidiki kehidupan masa silam dan 

menghubungkan kenyataan dan kejadian sekarang serta memberi sebuah 

gambaran dan pedoman tentang perkembangan selanjutnya. 

Awal mulanya kegiatan ini adalah kebudayaan orang-orang hindu yag 

dimana mereka percaya bahwa ada dewa-dewa seperti misalnya dewa Brahmana 

sebagai dewa pencipta, dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan dewa Siwa 

sebagai dewa pelebur atau pembinasa. Ketiga dewa itu di beri nama Tri Murti. Tri 

Murti sendiri berarti yang maha kuasa. Sedangkan dewa-dewa yang lainnya di 

puja seperti dewi Sri sebagai dewi kesuburan, dewa Brahmana sebagai dewa air 

atau penguasa lautan, karena kepercayaan itulah kenapa kemudian mereka 

melaksanakan kegiatan tersebut sehingga menjadi kebiasaan mereka yang 
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berulang-ulang  maka dengan itu, hal tersebut menjadi budaya dalam kehidupan 

masyarakat yang memeluk agama hindu.    

Masyarakat Bugis terkenal sebagai kelompok yang menjadikan ritual 

dalam tradisi sebagai jati dirinya. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya 

masyarakat yang masih melakukan ritual adat, salah satunya ialah assuro’ baca. 

Meskipun memegang teguh adat-istiadat, pengaruh agama Islam juga telah 

mengakar dalam kebudayaan Bugis. Hampir seluruh masyarakatnya telah 

menganut agama Islam. 

Tradisi ini tak kalah khidmat datang dari umat Muslim yang berasal dari 

Makassar Sulawesi Selatan, khususnya bagi masyara  kat suku Bugis, tradisi yang 

dimaksud adalah assuro’ baca atau dikenal juga dengan istilah suru maca dimana 

semakin menarik, karena tradisi ini dikenal sebagai hasil dari akulturasi antara 

ajaran Islam sebelum masuk ke Makassar tradisi tersebut dilakukan sebagai 

ungkapan doa keselamatan untuk leluhur setiap keluarga assuro’baca dilakukan 

dengan kegiatan doa bersama yang dipimpin seorang guru yang 

diamanahkannoleh pemilik hajatan pada pelaksanaannya, dengan budaya lokal di 

wilayah yang di juluki kota Daeng tersebut. Meski begitu tradisi ini masih terjaga 

dengan sangat baik di kalangan masyarakat pedesaan hingga ke perkotaan, dan 

rutin di lakukan pada saat setalah panen. 

Assuro’ baca merupakan sebuah kegiatan ritual, dalam tradisi tersebut 

pihak yang ingin menggelar tradisi akan mengundang “pa’ baca” (pembaca doa), 

yang merupakan orang-orang terpilih disekitar daerah tempat tinggal. Jika dlihat 
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dari segi usia dan juga status, mereka yang dimaksud adalah orang tua oleh 

masyarakat Bugis di predikatkan sebagai “Sanro”, yang artinya orang pintar. 

Nantinya, Sanro akan membacakan doa di depan makanan-makanan yang 

telah disiapkan oleh tuan rumah. Penyajian makanan di laukan dia atas baki 

(nampan) kemudian didekat makanan-makanan tersebut di simpan dupa yang 

berisi api dari arang kemudian ditaburi dengan gula pasir.Salah satunya peneliti 

Bugis yang mengungkapkan bahwa hal itu cukup unik mengingat karakter 

masyarakat Bugis yang keras namun tetap melebur dengan ajaran Islam, dalam 

tradisi assuro’baca pun demikian. Tradisi tersebut telah bercampur dengan 

pengaruh ajaran Islam. Meleburnya tradisi kuno Bugis di dalam kebudayaan Islam 

dapat mengakibatkan munculnya anggapan bahwa assuro’baca adalah tradisi 

yang dekat dengan kemusyrikan. Hal itu disebabkan oleh tujuan tradisi ini 

dilakukan untuk mendoakan baik mendoakan orang meninggal dunia maupun 

acara syukuran.
40

 

Assuro’ baca dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “menyuruh berdoa”. 

Orang yang melaksanakan tradisi tersebut akan memanggil imam kampung atau 

sanro (orang pintar) yang tidak hanya tahu tentang Islam tapi juga adat untuk 

melakukan proses berdoa secara khusus. Dalam tradisi assuro’baca tersebut, 

dimana cara pelaksanaannya tidak begitu rumit hanya membuat beberapa jenis 

makanan yang memang menjadi syarat dalam melaksanakan suatu tradisi. 

Makanan yang telah disiapkan kemudian dihidangkan dalam sebuah baki, 

lalu pa’ baca akan datang dan duduk dengan beberapa anggota masyarakat yang 
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sempat hadir dalam acara tradisi assuro’ baca sembari melangkukan baca-baca 

(doa) yang di tujukan kepada pihak yang didoakan. Setelah makanan tersebut 

dibacakan, kemudian keluarga akan dipersilahkan untuk makan bersama dengan 

hidangan makanan yang telah dipersiapkan yang sebelumnya telah dijadikan 

sebagai syarat untuk melakukan ritual assuro’ baca. 

Tradisi ini juga biasanya dilakukan menjelang Ramadhan atau juga 

sepekan hingga satu hari sebelum masuk bulan suci Ramadhan dan usai 

melakukan sholat Idul Fitri. Ritual tersebut biasanya tidak hanya ditujukan untuk 

orang yang meninggal namun juga biasa dilakukan untuk sebuah acara 

kesyukuran mengenai banyaknya hasil panen yang telah melimpah sehingga 

dilakukannya tradisi assuro’ baca guna untuk menyampaikan rasa kesyukuran 

kepada Allah Swt yang telah memberikan kelimpahan dan rezeki.  

B. Proses Pelaksanaan Tradisi Assuro’ baca  

1. Proses Pelaksanaan Tradisi Assuro’ baca Salah Satu Contoh dalam Acara 

A’baca Pare Beru 

Kepercayaan serta tradisi lokal yang ada di pada masyarakat yang masih 

terdapat sisa-sisa tradisi halitik (budaya yang membuat bangunan dari batu besar, 

misalnya menhir adalah tiang yang melambangkan arwah nenek moyang, 

sehingga menjadi objek pemujaan.Dolmen adalah sebuah bentuk seperti meja 

yang memiliki kaki tiang satu yang merupakan tenpat sesaji). Pada dasarnya 

berpusat pada kepercayaan bahwa ada aturan tertentu yang dapat mengatasi 

apapun yang terjadi di dunia. 
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Tradisi lokal termasuk melakukan upacara adat, melakukan tata cara 

menanam dan memanen, mengadakan selamatan dan juga  upacara peralihan 

hidup. Tradisi assuro' baca merupakan tradisi masyarakat Puundokulo yang 

dilakukan dengan maksud untuk melakukaan acara rasa kesyukuran dengan 

melaksanakan acara a’ baca Pare Beru. Sebelum mengenal Islam masyarakat 

desa Puundokulo memang sudah melaksanakan tradisi assuro’ baca. Namun,  

“manurut salah seorang informan selaku Imam Desa Puundokulo dimana 
mengatakan bahwa dulunya tradisi assuro’ baca dianggap Sangat sakral 
bagi masyarakat desa Puundokulo dan prosesnya cukup rumit, namun 
setelah masuknya Islam proses assuro' baca menjadi lebih mudah.”

41
 

 
Proses tradisi assuro’ baca dimulai pada saat adanya seseorang yang ingin 

melakukan acara misalnya a’ baca Pare Beru. Sebelum Melaksankan proses 

assuro’ baca ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu yaitu; 

a. Tahap Persiapan 

Penentuan hari, biasanya masyarakat Desa Puundokulo memilih hari yang 

baik, dalam kepercayaan mereka seperti pada hari ahad, rabu, dan kamis.
42

 Acara 

biasanya dilakukan pada saat malam hari karena pada saat itu warga sekitar 

memiliki waktu luang sehingga dapat menghadiri acara tersebut, Menyiapkan 

makan malam bagi para tamu,Persiapan bahan-bahan yang akan disajikan pada 

saat assuro’baca, Adapun yang akan dipersiapkan yaitu Pare Beru (Beras Baru) 

yang telah di masak dalam satu wadah (panci) khusus yang dimana belum 

dimakan atau belum disentuh sekalipun, serta ada juga lauk pauk seperti ayam 

goreng, sup ayam, ikan goreng ataupun lauk seadanya saja, Gula sebagai 

                                                           

41
Abdul Asiz, Guru Baca,Puundokulo, Wawancara, 15 Juni 2022 

42
Dilakukan Pada Malam Hari Setelah Magrib 



39 

 

 

pengganti Benno (padi yang telah di goreng), Dupa (dup), segelas air yang telah 

dimasak hingga mendidih dan telah di dinginkan, dan kembokang (tempat cuci 

tangan).
43

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Proses dilakukan setelah matahari tenggelam, setelah selesai melaksanakan 

sholat magrib.
44

 Pa’ baca melakukan sholat magrib biasanya di rumahNya sendiri 

sebelum data 

ng ke rumah orang yang melakukan acara tersebut. Sebelum pa’ baca 

datang tuan rumah juga tidak lupa menyiapkan 4 baki’ (Loyang besar) dimana 

baki tersebut masing-masing berisikan lauk pauk yang telah di sediakan didalam 

piring kecil yang dimana masing-masing piring terisikan beberapa macam sajian 

makanan (lauk pauk) seperti ikan, ayam goreng, sup ayam, atau sajian lauk 

lainnya yang telah di persiapkan oleh tuan rumah sebagai bahan pa’ baca, dan 

juga Loyang kecih yang disediakan sekitar 3 loyang yang didalamnya tersedia 2 

gelas air minum yang telah dimasak (matang/mendidih) serta satu kembokang 

kecil untuk tempat cuci tangan, ada pun khusus satu Loyang kecil yang akan 

disimpan pada pocci’ bola (tiang tengah rumah panggung/kayu) yang hanya 

berisikan 1 gelas air hangat serta 1 kembokang kecil dan adapun beras baru yang 

telah dimasak dalam panci kecil disimpan bersampingan dengan satu Loyang 

khusus yang telah disediakan. Dimana ketika semua telah usai ditata rapi dengan 

dikelilingi beberapa piring yang berisikan nasi baru (Pare Beru ) dan juga 

beberapa baki, maka setelah itu sisa menunggu hingga orang yang akan 
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melakukan pa’ baca itu datang dan bias langsung melaksanakan tradisi assuro’ 

baca tersebut. 

Jadi , beras baru (Pare Beru) yang akan di baca merupakan simbol untuk 

mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan kelimpahan 

pada waktu panen tiba, sehingga dapat mengundang beberapa warga setempat 

untuk merayakan rasa syukur tersebut, adapun sanro/ Pa’ baca yang merupakan 

guru baca yang akan memohon kepada Allah Swt dengan bacaan-bacaan yang 

dibaca adalah ayat suci Al-Qur‟an dan shalawat nabi, adapun dupa atau kemenyan 

merupakan lambanga panutan umat, bagi yang melakukan sembahyang untuk 

menghidupkan api didalam dirinya dan menggerakkannya menuju persatuan 

seperti yang di ibaratkan dengan dupa yang asap Nya menuju ke atas dan menyatu 

dengan angkasa.
45

  

Setelah semua rangkaian proses assuro’ baca dilakukan, terakhir tuan 

rumah mempersilahkan para tamu yang sempat hadir untuk sama-sama 

menyantap makanan yang telah disediakan dengan ucapan 

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Setelah para hadirin selesai bersantap maka 

berakhirlah suatu acara keagamaan berupa tradisi assuro’ baca setelah panen.  

Makna utama dari proses assuro’baca adalah yakni berdoa kepada Allah 

Swt atas kesyukuran atas segala nikmat kesehatan yang telah diberikan dan juga 

telah diberikan umur yang panjang agar tahun yang akan datang bisa melakukan 

kembali bercocok tanam padi hingga dapat menuai hasil yang lebih banyak lagi 

sehingga dapat melaksanakan acara syukuran kembali yaitu assuro’ baca Pare 
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Beru. Proses assuro’ baca hanya cara sedangkan tujuannya adalah berdoa. Maka 

dari itulah tidak salah jika warga masyarakat memaknainya sebagai suatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ketika ada proses berdoa maka akan ada 

orang yang berkumpul untuk duduk dan makan bersama, itulah nilai yang 

dianggap sah pada masyarakat Desa Puundokulo. 

2. Pengertian Makna Simbolik 

Manusia di dalam menjalani kehidupannya tidak bisa lepas dari dunia 

yang dimana memiliki simbol, simbol adalah berupa gambar, bentuk atau benda 

yang mewakili ide-ide. Walaupun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun simbol 

sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan akan nilai-nilai yang dimiliki-Nya. 

Dalam kehidupan sosial keagamaan bentuk simbol tak hanya berupa kasat mata, 

namun juga memulai gerakan dan juga ucapan. 

Simbol- simbol yang ada pada setiap hal ataupun benda memiliki arti 

tertentu baik yang tersirat maupun yang tersurat, simbol merupakan suatu tanda 

atau juga bisa berupa gambar yang dapat mengingatkan seseorang kepada 

penyerupa benda yang diartikan sebagai suatu yang di pelajari dalam konteks 

kebudayaan yang lebih spesifik atau lebih khusus.”simbol adalah suatu yang 

dimana dapat mengespresikan juga memberikan makna dari suatu abstrak”.
46

 

Adapun pendapat yang dikemukakan diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa simbol ialah sebuah objek yang berfungsi sebagai sarana untuk 

mempresentasikan suatu hal yang bersifat abstrak. 
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Adapun makna simbol yang disiapkan di dalam proses assuro’baca 

setelah panen yaitu: 

a) Pare Beru (beras baru), yaitu memiliki makna memberikan kehidupan 

karena dapat membuat orang bertahan hidup dan menjalankan aktifitas. 

b) Gula, memiliki makna dimana menimbulkan adanya aroma yang sangat 

wangi yang bermakna agar kita selalu merasakan aroma-aroma positif. 

c) Segelas air, memiliki makna dapat memberikan kesegaran karena mampu 

membuang rasa haus dan memberikan kesegaran pada tubuh. 

d) Ayam, ikan,sayur, kue dll.
47

 

Makna inilah yang diberikan oleh tradisi assuro' baca yang selalu 

dilakukan dalam setiap acara yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya 

masyarakat desa Puundokulo, karena di dalamnya terkandung simbol-simbol yang 

bermaksud baik, yang hanya merupakan simbol-simbol yang diharapkan oleh 

masyarakat. , seperti dalam pelaksanaannya, tradisi tetap sesuai aturan dan tidak 

untuk tujuan lain. Namun ketika Islam datang, proses ini mengalami sinkretisme 

atau percampuran dengan budaya Islam. Bahkan Islam sebagai agama dimana 

sebagian besar suku Bugis menerima proses ini. 

C.  Nilai Budaya Islam Yang Terkandung di Dalam Tradisi Assuro’ baca 

 Nilai-nilai keislaman di dalam sebuah kehidupan masyarakat memang 

sangatlah penting untuk diwujudkan terkhusus pada orang-orang yang beragama 

Islam, sehingga pola perilaku masyarakat tidak lagi menyimpan dari ajaran Islam 

itu sendiri sebagai aturan serta petunjuk-petunjuk kehidupan. Islam sebagai agama 
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yang memiliki tujuan utama dalam kehidupan manusia dalam mencapai 

kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat. Tatanan norma yang Islami tidaklah 

dapat diungkapkan hanya dengan menggunakan anjuran-anjuran yang verbal, 

peringatan-peringatan secara lisan akan tetapi di perlukan juga sarana yang dapat 

membentuk sebuah jaringan kebudayaan secara utuh. 

 Kedudukan nilai dalam setiap kebudayaan sangat penting, maka dari itulah 

pemahaman tentang sistem nilai budaya dan juga orientasi nilai budaya sangatlah 

penting dalam konteks pemahaman perilaku suatu masyarakat dan juga sistem 

pendidikan yang digunakan untuk menyampaikan sebuah sistem perilaku yang 

dijiwai oleh sistem nilai masyarakat yang bersangkutan. Adapun beberapa 

pengetian nilai yaitu: 

1.  Nilai adalah seperankat keyakinan dan sikap pribadi tentang kebenaran, 

keindahan, dan penghayatan terhadap suatu gagasan atau perilaku yang 

berorientasi pada perilaku yang memberi arah serta makna bagi kehidupan. 

2.  Nilai adalah keyakinan seseorang tentang suatu yang berharga kebenaran 

atau keinginan tentang ide, objek atau tindakan tertentu..
48

  

3.  Nilai adalah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang dengan cara demikian 

menurut hati nurani. 

 Nilai sangat mempengaruhi nilai perilaku masyarakat dalam sebuah 

kehidupan namun terkadang budaya yang telah dilakukan oleh nenek moyang 

sebagian besar-Nya tidak tertulis walaupun demikian tetap dilaksanakan oleh 

masyarakat. Hal tersebut tidak asing oleh karena adanya sanksi sosial dari 
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masyarakat yang tidak melaksanakan serta tidak menjalankan nilai-nilai budaya 

masyarakat setempat membuat siapapun tidak merasa aman. 
49

 

 Nilai budayamengacu ada sistem yang terdiri dari konsep abstrak yang 

berlaku pada masyarakat tentang apa yang dianggap penting dan juga berharga, 

apa yang dianggap penting dan tidak berharga dalam kehidupan.sistem nilai ini 

menjadi pedoman dan perilaku seseorang dalam kehidupan, yang diwujudkan 

secara konkrik dalam sikap dan tindakan. Pada sisten nilai dan budaya termasuk 

norma dan budaya, yang dapat dilihat dalam bentuk abstrak dalam cara berpikir 

sebagai pola perilaku anggita masyarakat. 

  Nilai budaya juga merupakan nilai yang disetujui dan tertanam dalam 

suatu masyarakat, lingkup sosial, yang melekat pada suatu kebiasaan, 

kepercayaan, serta simbol-simbol dengan karakter tertentu yang dimana dapat 

dibedakan satu sama lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang 

akan terjadi atau sedang terjadi, nilai-nilai budaya akan tampakpada simbol-

simbol, visi misi, atau sesuatu yang tampak sebagai makna pokok moto suatu 

lingkungan organisasi. 

 Susunan nilai baik yang berupa Islami maupun yang bukan Islami dimana 

menjadi denyut jantung kehidupan masyarakat. Susunan nilai yang terkait erat 

dengan „pola pikir‟ itu sendiri. Nilai merupakan sebuah konsep yang abtrak tidak 

dapat disentuh oleh panca indera manusia yang dapat ditangkap hanya sebuah 

barang ataupun tingkah laku yang merupakan sebuah perwujudan dari nilai, nilai 
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merupakan sebuah realita namun bukanlah objek virtual juga bukan essensi dari 

objek, nilai adalah kualitas yang tidak reall dan juga tidak ada melalui dirinya.
50

 

 Nilai yang melandasi gerak dan kegiatan individu dalam masyarakat ada 

hubungannya dengan literatur, pola pendidikan, kitab suci, buku-buku keagamaan, 

wasiat leluhur dan lain sebagainya dipergunakan oleh masyarakat sebagai bentuk 

pola berfikir dan bertindak dalamkehidupansehari-hari.
51

 Beberapa uraian pokok 

pada ajaran Islam sebagai nilai tertinggi dalam agama Islam yaitu sebagai berikut: 

1.  Al-Hadis 

  Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu 

yeng berlandaskan pada Rasulullah Saw baik itu yang berupa perkataan, perilaku, 

diamnya beliau didalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merangkai 

segala aturan yang masih khusus dalam Al-qur‟an yang mana kata hadis 

mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat 

berarti segala perkataan (sabda) , perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari 

Rasulullah Saw yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam
52

 

2.  Nilai Akhlaq 

Akhlaq berasal dari bahasa arab yang berbunyi Khuluqun yang memiliki 

arti sebagai budi pekerti, serta tingkah laku atau pun tabiat yang dimana kalimat-

kalimat ini dapat mengandung segi-segi makna dan juga penyesuaian dengan 

perkataan khuluqun yang artinya kejadian serta memiliki hubungan yang erat 
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dengan khaliq yang berarti pencipta sedangkan makhluk berarti yang diciptakan, 

definisi akhlaq ini muncul sebagai sebuah media yang membatasi komunikasi 

antara khaliq dengan makhluk secara timbal balik, yang disebut dengan hablum 

milallah. Dari kata hablum minallah yang verbal biasanya lahir sebuah bentuk 

hubungan antar sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas.
53

 

 Menurut pandangan masyarakat terhadap tradisi assuro’ baca sebagai 

berikut: 

1. Salmia 

 Menurutnya, terkaitnya dengan pelaksanaan assuro’baca itu sudah 

dijadikan tradisi oleh masyrakat di desa Puundokulo. Ada beberapa upacara 

yang dilakukan dalam masyarakat untuk bersyukur kepada Tuhan, dan yang 

dilakukan di tradisi assuro’baca tidak lebih dari bentuk antusiasme untuk 

mengungkapkan rasa syukur atas keberkahan dan manfaat kesehatan yang 

telah diberikan.
54

 

2. Abdul Azis 

 Abdul azis selaku imam dusun dan juga sebagai Guru baca (sanro) 

mengatakan bahwa assuro’baca merupakan suatu kebiasaan yang mana 

pada hakikatnya adalah sebuah bentuk permohonan kepada Allah Swt. Dan 

bacaan yang diberikan tidak bermasalah dengan hukum Islamitu sendiri. 

Tujuan assuro’baca ini sebenarnya bentuk rasa syukur kepada Allah Swt 

karena telah dilimpahkan rezeki serta kesehatan. Sehingga ritual 
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assuro’baca ini dapat dilakukan dan dibenarkan oleh agama. Assuro’baca 

sudah dari dulu ada danharus dilestarikan.
55

 

3. Pandangan Islam dari segi hubungan masyarakat atau berdasarkan nilai 

ukhuwah terhadap tradisi assuro’ baca yaitu Islam tidak melarang justru 

menganjurkan untuk saling menyambung dan menjaga tali silaturahim 

dengan sesama umat manusia manusia tanpa memandang agama, suku, 

maupun warna kulit apa lagi dengan kerabat ataupun sanak keluarga dan 

tetangga bahkan Nabi Muhammad Saw., sangat membenci uamatnya yang 

memutuskan tali silaturahim terhadap sesamanya apalagi dengan 

keluarganya sendiri. Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-nisa/ 4: 1 yaitu 

sebagai berikut: 

ٰٓايَُّهاَ الٌَّاسُ اتَّقىُْا رَبَّكُنُ الَّذِيْ خَلقَكَُنْ  ٌْهاَ سَوْجَهاَ وَبَثَّ  ي  خَلقََ هِ احِدَةٍ وَّ يْ ًَّفْسٍ وَّ هِّ

َ كَا َ الَّذِيْ تسََاۤءَلىُْىَ بهِٖ وَالًْرَْحَامَ ۗ اىَِّ اّللّ  ًسَِاۤءا ۚ وَاتَّقىُا اّللّ  ا وَّ ٌْهوَُا رِجَالًا كَثيِْزا ىَ هِ

اعَليَْكُنْ رَقيِْبا   

Terjemahan: 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharahlah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu”.
56

 

 

3. Pandangan Islam terhadap assuro’baca berdasarkan makanan yang 

menyerupai sesajen yang dipersiapkan untuk arwah nenek moyang kita yang 

                                                           

55
Abdul azis(56 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Puundokulo, 15 Juni 2022. 

56
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan  Terjemhan , h. 99. 
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telah mendahului kita, itu merupakan hal yang bisa membawa kepada dosa  

syirik kepada Allah Swt., dan itu adalah kebiasaan orang hidhu dahulu 

sebelum Islam merubah kebiasaan masyarakat yang sekarang sudah 

beragama Islam, dan bukan merupakan kebudayaan Islam sehingga dapat 

dikatakan terjadinya perilaku menyimpang dari apa ajaran Islam yang 

seharusnya serta juga bisa diminimalisir sehingga tidak menyebabkan 

rusaknya aqidah dan syari‟at Islam oleh masyarakat. 

3. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

 Tradisi assuro’ baca di Desa Puundokulo tepatnya di Kecamatan Poli-

polia Kabupaten Kolaka Timur memiliki nilai sosial kemasyarakatan yang sangat 

dijunjung tinggi, karena masyarakat sekitar masih memiliki rasa tolong-menolong 

yang tinggi. Terlepas dari semua itu memang pada dasarnya manusia memerlukan 

bantuan orang lain untuk dapat bersosialisasi berienteraksi sehingga dapat 

mencukupi kebutuhan hidupnya. Adapun nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang 

terkandung dalam persiapan proses rangkaian tradisi assuro’ baca di Desa 

Puundokulo Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur yaitu sebagai 

berikut: 

a. Nilai Silaturahmi 

Silaturahmi sangat dianjurkan dalam Agama Islam karena ada nilai-

nilai kasih sayang didalamnya serta dengan bersilaturahmi masyarakat 

menjalin hubungan baik, dengan silaturahmi akan mempermudah datangnya 

rezeki dan silaturahmi memperpanjang umur seseorang serta mendatangkan 
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rahmat. Hadits dari Abu Hurairah radiallahu‟anhu, Rasulullah Shallallahu 

„Alaihi Wa Sallam bersabda: 

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
janganlah ia menyakiti tetangganya, barang siapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang 
siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklan ia berkata baik atau 
diam.”(HR. AL-Bukhari: 5671) 

 
Dari hadits tersebut, dapat dilihat bahwa menjalin silaturahmi yang baik 

sangat dianjurkan agar tercipta hubungan yang humoris juga hidup rukun, 

sebagaimana dari hadits diatas bahwa beriman kepada Allah Swt dan hari 

akhir dapat menjalin silaturahmi antar sesama, maka lingkungan sekitar akan 

terasa kebersamaannya  baik itu tetangga, ataupun masyarakat. 

c. Nilai Berbagi 

Tradisi assuro’ baca terdapat nilai berbagi didalamnya dapat dilihat 

ketika tradisi selesai dilakukan yaitu makan bersama dan memberi 

makanan kepada panrita serta pada tetangga, nilai berbagi sangat nampak 

terlihat, meskipun tradisi ini hanya sebagian kecil masyarakat yang 

melakukannya akan tetapi nilai berbagi masih dapat dirasakan oleh 

lingkungan sekitar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masalah serta sub-sub masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti maka dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut yaitu; 

a. Assuro’ baca berasal dari bahasa bugis, yang dimana kata assuro’  berati meminta 

atau memohon, sedangkan baca berati membaca. Jadi assuro’ baca dapat 

diartikan sebagai usaha seseorang untuk meminta orang orang lain untuk 

membacakan doa-doa keselamatan dan juga rasa syukur, hal ini didorong dengan 

kesadaran seseorang atas kurang dalamnya ilmu agama yang dimiliki dan ketaatan 

yang dimana juga masih kurang. Biasanya orang yang diminta untuk 

melaksanakan assuro’ baca ini ialah orang yang dianggap mempunyai ilmu 

agama yang dalam (baik), rajin menjalankan syari‟at, serta punya hubungan sosial 

yang baik kepada masyarakat. 

b. Dalam tradisi assuro’ baca pihak yang akan didoakan biasanya menyiapkan sajian 

berupa makanan-makanan seperti halnya nasi putih, lengkap dengan lauk pauk 

berupa ayam, ikan, sayur dan juga air putih. Makanan ini melekat menjadi makna 

kehidupan yang berkecukupan dan juga mapan. 

c. Adapun makna simbol yang disiapkan di dalam proses assuro’ baca setelah panen 

yaitu:   

1. Pare Beru (beras baru), yaitu memiliki makna memberikan kehidupan karena 

dapat membuat orang bertahan hidup dan menjalankan aktifitas. 
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2. Gula, memiliki makna dimana menimbulkan adanya aroma yang sangat 

wangi yang bermakna agar kita selalu merasakan aroma-aroma positif. 

3. Segelas air, memiliki makna dapat memberikan kesegaran karena mampu 

membuang rasa haus dan memberikan kesegaran pada tubuh. 

4. Ayam, ikan,sayur, kue dll. 

Tradisi assuro’ baca di perbolehkan selama dalam proses tidak memiliki 

niat untuk menyekutukan Allah Swt. Apalagi sampai percaya bahwa makanan 

yang kita baca itu sampai kepada nenek moyang kita sehingga dapat 

mendatangkan rezeki, karena yang mendatangkan rezeki itu hanyalah Allah Swt. 

Semata adapun kenapa harus ada makanan-makanan yang disajikan karena hanya 

untuk menjadi sebuah simbol bentuk rasa syukur kita kepada Allah Swt  yang 

telah mendatangkan rezeki.  

B. Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini mengenai tentang proses assuro’ baca Setelah Panen di Desa 

Puundokulo Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur, dengan adanya 

skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi bagi masyarakat yang ingin 

mengtahui tahapan atau proses tradisi tersebut. 

2. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai makna dan juga nilai budaya yang 

tekandung di dalam tradisi assuro’ baca Setelah Panen di Desa Puundokulo 

Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur, serta bagaiamana tradisi adat 

istiadat terdahulu yang telah mereka lakukan. 

3. Bagaimana masyarakat agar tetap menjaga serta melestarikan kebudayaan dan 

memperkaya khasanah lokal kebudayaan, dengan tuntunan ajaran Islam agar tidak 
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adanya unsur kemusyrikan serta hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam yang 

sebenarnya, sehingga memberikan warna baru di dalam masyarakat Desa 

Puundokulo khususnya dalam proses assuro’ baca 
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DATA INFORMAN 

 

No Nama Umur Waktu/Tempat 

Wawancara 

Profesi 

1. Salmia 55 Tahun 17 Juni 2022 

Rumah warga 

IRT 

2. Dg. Massa 62 Tahun 21 Juni 2022 

Rumah warga 

Imam Desa 

3. Naneng 52 Tahun 21 Juni 2022 

Rumah warga 

IRT 

4. Abdul asiz 56 Tahun 15 Juni 2022 

Tempat acara 

Guru Baca/ 

Imam dusun 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 

( Gambar 1. Wawancara bersama  Ibu  Naneng, sorang Ibu  Rumah Tangga ) 

 

 

( Gambar 2: Wawancara bersama Daeng Massa‟, selaku Imam Desa Puundokulo ) 

 



59 

 

 

 

 

( Gambar 3: Wawancara bersama  Ibu Salmia, selaku Ibu Rumah Tangga ) 

 

 

( Gambar 3: Wawancara bersama bapak Abdul Asiz, selaku Guru Bacara di 
Dusun 4 Puundokulo ) 
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( Proses penyembelian ayam jantang hitam untuk persyaratan pada saat 
melakukan Trdadisi assuro’baca Setelah Panen di Desa Puundokulo yang 

dilakukan oleh salah satu masyarakat yang dianggap terbiasa dalam hal 
penyembelian ayam ) 

Sumber: Mandiri 

 

 

 

(Proses persiapan makanan yang akan di sajikan dalam tradisi assuro’baca) 

Sumber: Mandiri 
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(Baki atau kappara yang berisi kanre kebo (nasi putih) ayam dangko ( atau ayam 
yang dikukus menggunakan bumbu rempa khusus seperti likku/lengkuas, kunyit, 
bawang merah dan bawang putih,merica dll) ikan goreng, serta ayam goreng yang 

di sediakan untuk a’baca poci bola sebelum assuro’baca pare beru.) 

Sumber: Mandiri 

 

 

 

(Persiapana assuro’baca) 

Sumber:Mandiri 
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(Proses assuro’baca yang di langsungkan oleh seorang Guru Baca/sandro) 

Sumber: Mandiri 

 

 

 

( Dupa dan Kemenyang ) 

Sumber: Mandiri 
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( makan bersama setelah pelaksanaan proses Tradisi assuro’baca ) 

Sumber: Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



64 

 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Nama saya Sri Wahyuni biasa dipanggil Uni atau 

Ayu, lahir di Kolaka, 21 Mei 2000 anak pertama dari 3 

bersaudara buah hati dari sepasang kekasih Muhammad Idrus 

dan Saenab bapak dan ibu saya tercinta.  

Memulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Parangbanoa 

selama 4 tahun hingga kelas 4 kemudian melanjutkan sekolah di SDN 4 

Puundokulo selama 2 tahun dan tamat pada tahun 2012. Melanjutkan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Poli-Polia selama 3 tahun dan tamat pada 

tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di tahun 2015 selama 3 tahun dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun yang 

sama melanjutkan perguruan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

(UIN) dan mengambil jurusan sejarah dan kebudayaan strata1 Penulis sangat 

bersyukur diberi kesempatan oleh Allah swt untuk bisa menimbah ilmu sebagai 

bekal dihari tua nanti. Penulis berharap bisa membahagiakan orang tua, keluarga 

dan orang-orang yang terdekat yang selalu memberikan dukungan serta semangat 

dan juga doa selama penulis menempuh  jalur pendidikan. Dan apa yang penulis 

dapatkan selama proses pendidikan dimanfaatkan dan diamalkan dengan baik 

terutama untuk diri sendiri dan juga kepada orang lain Aamiin. 


