
TRADISI JEPE’ SURA DI DESA MINASA UPA KECAMATAN BONTOA 

KABUPATEN MAROS (Suatu Kajian Living Qur’an) 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Agama Jurusan Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 

Pada Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

MUH. UMAR RUSTAN 

30300114014 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2019 



 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama     : Muh. Umar Rustan 

NIM     : 30300114014 

Tempat/Tgl. Lahir   : Maros, 16 Oktober 1996 

Jur/Prodi/Konsentrasi  : Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas/Program  : Ushuluddin, Filsafat dan Politik 

Alamat    : Samata 

Judul : Tradisi Jepe’ Sura di Desa Minasa Upa Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros (Suatu Kajian Living 

Qur’an) 

 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

 

       Samata, 

       Penyusun, 

   

 

 

       Muh. Umar Rustan 

       30300114014 

 





iv 

 

KATA PENGANTAR 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيْمِ 
لََمُ عَلَى خَيرِ لَأناَمِ وَعَلَى الَِهِ وَأَصْ  حَابِهِ أَوْلَى الحَمدُ اللهِ الَّذِي عَلَّمَ الْْنْسَان مَالَمْ يَ عْلَمْ، الصَّلََةُ وَالسَّ

ابَ عْدُ"  الكِرَام "أمََّ
Alh}amdulillah puji syukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah 

swt., kepada seluruh makhluknya terutama manusia yang bernaung di muka bumi 

ini. Kenikmatan yang berupa kesehatan, kesempatan merupakan suatu nikmat 

yang begitu besar yang patut untuk disyukuri, karena penulis masih diberikan 

kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

ini, dengan judul “Tradisi Jepe’ Sura di Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros (Suatu Kajian Living Qur’an)”. 

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar 

Muhammad saw. Nabi yang telah diberikan wahyu dan mukjizat oleh Allah 

berupa al-Qur’an yang akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Dialah teladan bagi 

seluruh umatnya serta dialah pembawa risalah kebenaran dalam menuntun 

umatnya kejalan keselamatan. 

Penulis sepenuhnya menyadari akan banyaknya pihak yang berpartisipasi 

secara aktif maupun pasif dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis 

yaitu Ayahanda tercinta Rustan, Ibunda tercinta Arianti, serta nene tercinta 

H. Bollo H. Gandu atas segala do’a dan ridhanya. juga atas segala 

dukungan dan semangat yang selalu diberikan serta kasih sayang, karena 

telah mengasuh dan mendidik penulis dari kecil hingga saat ini. serta 

keluarga penulis yang tidak bisa penulis sebut satu persatu atas bantuannya 

baik secara materil maupun moril selama penulis mengenyam pendidikan    



v 

 

2. Terima kasih kepada Prof. Hamdan Juhannis. M.A., Ph.D, selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memimpin UIN 

Alauddin Makassar yang menjadi tempat penulis memperoleh ilmu, baik 

dari segi akademik maupun ekstrakurikuler. 

3. Terima kasih juga sepatutnya penulis sampaikan kepada Dr. Muhsin 

Mahfudz, M. Th.I, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik 

UIN Alauddin Makassar, Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag, Dr. Hj. Darmawati 

H., M. HI., dan Dr. Abdullah, M.Ag selaku wakil Dekan  I, II dan III atas 

segala waktu, ilmu, petunjuk serta arahannya selama pengurusan dan 

perkuliahan di UIN Alauddin Makassar. 

4. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. H. Aan Parhani, Lc., 

M.Ag dan Yusran, S. Th.i., M. Hum selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan 

Ilmu al-Qur’an dan Tafsir atas segala ilmu, petunjuk, serta arahannya 

selama menempuh perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.  

5. Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag, dan Dr. Hj. Aisyah Arsyad MA., selaku 

pembimbing I dan II yang senantiasa memberi pengarahan demi selesainya 

skripsi ini serta menyisihkan  waktunya untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Terimakasih kepada dewan penguji Dr. Muhsin Mahfudz, M. Th.I dan 

Sitti Syakirah Abu Nawas S. Th.I. M. Th.I selaku penguji I dan II yang 

meberikan penulis kritik dan saran yang membagun 

7. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh Dosen dan Asisten 

Dosen serta karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah banyak 

memberikan kontribusi ilmu sehingga dapat membuka cakrawala berpikir 

penulis selama masa studi. 



vi 

 

8. Terima kasih juga buat para kakak-kakak dan adik-adik dari jurusan Ilmu 

al-Qur’an dan Tafsir yang selalu memberikan masukan dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa 

Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Reguler I angkatan 2014 yang banyak 

memberikan semangat, motivasi, dan masukan terhadap penyelesaian 

skripsi ini.  

9. Terakhir penulis sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca 

dan berkenan memberikan saran, kritik, atau bahkan koreksi terhadap 

kekurangan dan kesalahan yang pasti masih terdapat dalam skripsi ini. 

Semoga dengan saran dan kritik tersebut, skripsi ini dapat diterima 

dikalangan pembaca yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. 

Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.  

 

 

Samata,  

Penulis 

 

 

Muh. Umar Rustan 
30300114014 

 

 

 

 

 

 



xviii 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................................... ii 

PENGESAHAN ................................................................................................. iii 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv 

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN SINGKATAN ...................... vii 

PEDOMAN TRASITERASI BUGIS .............................................................. xiv 

DAFTAR ISI ................................................................................................... xviii 

ABSTRAK ......................................................................................................... xx 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................. 5 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian .............................................. 6 

D. Kajian Pustaka ................................................................................... 13 

E. Tujuan dan Kegunaan  ...................................................................... 16 

BAB II TINJAUAN TEORITIS 

A. Tradisi Perayaan 10 Muharram ......................................................... 18 

1. Pengertian Tradisi ......................................................................... 18 

2. Perayaan Muharram dalam Islam ................................................. 19 

3. Perayaan Muharram di Indonesia ................................................. 21 

4. Perayaan Muharram di Sulawesi Selatan ..................................... 25 

B. Teori Konstruksi Sosial dalam Tradisi Jepe’ Sura (bubur Asyura) .. 43 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ............................................................... 50 

B. Metode dan Pendekatan Penelitian ................................................... 51 

C. Sumber Data ...................................................................................... 53 



xix 

 

D. Instrumen Penelitian ......................................................................... 60 

E. Metode Pengumpulan Data ............................................................... 60 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .............................................. 62 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Letak Geografis Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa Kabupaten          

Maros................................................................................................. 66 

1. Sejarah Desa…………………………………………………….66 

2. Sumber Daya…………………………………………………....69 

3. Permasalahan dan Isu Strategis………………………………....70 

B. Makna Tradisi Jepe’ Sura Di Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros…………………………………………………….74 

1. Sejarah Tradisi Jepe’ Sura di Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa 

kabupaten Maros…………………………………….…..74 

2. Proses peringatan dan Pelaksanaan tradisi Jepe’ Sura di Desa 

Minasa Upa Kecamatan Bontoa kabupaten 

Maros…………………………………………………….............79 

3. Makna yang terkandung dalam tradisi jepe’ 

sura..…………………………………………………...................84 

C. Muatan Nilai Islam terhadap Tradisi Jepe’ 

Sura…………………………………………………………………..90 

D. Kajian Living Qur’an dalam Tradisi Jepe’ Sura……………...….......96 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan……………………………………………………………..112 

B. Implikasi………………………………………………………………...113 

DAFTAR 

PUSTAKA…………………………………………………………..115 

DAFTAR 

PERTANYAAN………………………………………………….…122 



xx 

 

LAMPIRAN-

LAMPIRAN……………………………………………………...124 



vii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya 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

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} 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 h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau 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 

 fath}ah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 d}ammah} u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 ى ىَ 
fath}ah dan 

ya>’ 
ai a dan i 

 ى وَ 
fath}ah dan 

wau 
au a dan u 

Contoh: 

ي فَ    kaifa  : ك 

له وَ   : haula 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ..َ. ى  |  ا  .َ ..
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 
a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ى

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ى و
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Contoh: 

اتَ    ma>ta : م 

م ى  <rama : ر 

  qi>la : ق ي لَ 

تَ  و   yamu>tu : ي م 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah 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 adalah [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: 

ة َ ض  و  فالَ َر  ا لأ ط   : raud}ah al-at}fa\>l 

ي ن ة َ  د  ل ة ََا ل م  الف اض   : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 

ة َ م  ك   al-h}ikmah :  ا ل ح 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا َ  <rabbana : ر 

ي نا َ   <najjaina : ن جَّ

قَ   al-h}aqq : ا ل ح 
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 nu‘‘ima : ن ع مَ  

 aduwwun‘ : ع د وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  َّ ), 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل يَ 

ب يَ   Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem 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 syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سَ   al-syams (bukan asy-syamsu) :  ا لشَّم 

ل ة َ  ل ز   al-zalzalah (az-zalzalah) :  ا ل زَّ

ف ة َ  al-falsafah :  ا ل ف ل س 

 al-bila>d :  ا ل ب لا دَ 

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

نَ  و  ر   ta’muru>n :  ت أ م 

ءَ ا لنََّ و    : al-nau‘ 
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ءَ   ’syai :  ش ى 

تَ  ر   umirtu :  أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi 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 ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

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

tersebut menjadi bagian dari satu 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 ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

ي نَ  الله ََد   di>nulla>h   َب االله billa>h  

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ةَ َف يَ َه مَ  م  ح  اللهَ َر   hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 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 sandangnya. 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> Muh}ammadun illa> rasu>l  

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan  

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

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

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d              Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H}a>mid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H}a>mid (bukan: 
Zaid, Nas}r H}a>mi>d Abu> ) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw.       = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.          = Wafat tahun 

QS.../...: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imran/3: 4 

HR      = Hadis Riwayat 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BUGIS 

A. Susunan Abjad 

Ka ga nga ngka’ 

Pa ba ma mpa’ 

Ta da na nra’ 

Ca ja nya nca’ 

Ya ra la wa 

Sa a ha  

B. Urutan Ina’ Sure’ yang telah diberi Ana’ Sure’,  

   Ana’ sure’   

Ina sure’ Tetti’ ri yase’ Tetti’ ri 

yawa 

Kecce’ ri 

yolo 

Kecce’ ri 

munri 

Kecce’ ri 

yase’ 

Ka ki ku ké ko ke 

Ga gi gu gé go ge 

Nga ngi ngu ngé ngo nge 

Nga ngki ngku ngké ngko ngke’ 

Pa pi pu pé po pe 

Ba bi bu bé bo be 

Ma mi mu mé mo me 

Mpa mpi mpu mpé mpo mpe’ 

Ta ti tu té to te 

Da di du dé do de 

Na ni nu né no ne 

nra’ nri’ nru’ nré nro nre’ 

Ca ci cu cé co ce 

Ja ji ju jé jo je 
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Nya nyi nyu nyé nyo nye 

nca’ nci’ ncu’ ncé nco nce’ 

Ya yi yu yé yo ye 

Ra ri ru ré ro re 

La li lu lé lo le 

Sa si su sé so se 

A i u é o e 

Ha hi hu hé ho he 

C. Cara Penulisan Kata 

Karena tidak terdapat huruf matiatau konsonan pada ina sure’, dan juga 

tidak ada ana’ sure’ maka setiap kata ditulis sesuai caara penulisan dalam aksara 

lontara’ yaitu menurut suku kata. Setiap suku kata di antarai dengan tanda titik (.) 

dan dicetak tebal (bold). 

Sebagai contoh: 

Lo.ta.ra {[lontara’] 

Ka.lu.ku [kaluku], dan lain-lain 

Adapun untuk kata yang berulang atau untuk kata majemuk, dituliskan 

dengan tanda hubung (-) pada bagian kata yang berulang. 

Sebagai contoh: 

Ca.ké.du-ké.du [cakédu’-kédu’] 

Ka.wu-ka.wu [kawu-kawu] 

a.pi-a.pi [api-api] 

bé.ré-bé.ré [béré-béré] 

bu.nga-pu.té [bunga-puté] 

te.nga-pa.da [tengnga-padang] 

so.mpu-lo.lo [sompu-lolo], dan lain-lain. 
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D. Cara Pengucapan Kata dan Arti Kata 

Karena pengertian dalam bahasa Bugis sangat ditentukan oleh cara 

pengucapannya, maka demi untuk pengucapan yang mndekati benar dan baik, 

sangatlah diperlukan suatu sistem pengucapan berupa tanda-tanda tertentu yang 

dapat membedakan bunyi atau tekanan suara satu sama lain. 

Pengucapan bunyi vokal adalah sama dengan pengucapan dalam bahasa Indonesia 

kecuali untuk bunyi é (taling) dan e (pepet) yang harus dibedakan tulisan dan 

pengucapannya. 

Adapun untuk pengucapan bunyi panjang pada vocal dilakukan dengan 

cara penulisan: a>, i>, u>, o>, dan e> (taling), sedang bunyi mati panjang 

dituliskan dengan cara ganda, misalnya kk, gg, ngng, pp, mm, tt, dd, nn, cc, jj, 

nyny, yy, rr,ll,ww dan ss. 

Adapun tanda baca untuk bunyi hamzah (glottal stop) atau bunyi k pada 

akhir kata dasar, dituliskan dengan tanda penyingkat atau apostrof (‘). 

Pengucapan pada setiap kata, dituliskan sebagai petunjuk pengucapan 

dalam tanda kurung siku […] di belakang kata. Dan adapun untuk kata-kata 

berikutnya, misalnya setelah diberi awalan dsb-nya, maka dituliskan menurut 

pengucapannya dan dengan tulisan miring (italic). 

Sebagai contoh: 

Lo.ta.ra [lontara’]: naskah tulis, tulisan tangan, karya tulis, yang dahulu 

dituliskan di atas daun pohon lontar (borassus flabelliformis) 

Su.mpa [sumpang]: mulut, rongga di muka untuk memasukkan makana dsb. 

Tu.ru-tu.ru [tu>ru>-tu>ru>]: mendukung, mengikuti kemauan; mattu>ru>-

tu>ru>: mengikuti segala kemauan atau keinginannya. 

Terhadap kata yang pengucapannya sama dengan pengucapan dalam bahasa 

Indonesia, tidak diberi petunjuk pengucapan. 
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Sebagai contoh: 

Ka.lu.ku: kelapa, nyiur (Latin: Cocos mucifera) 

Sa.mpo: tutup; massampo: mrnutup; passampo: penutup 

Ju.ru-ju.ru: capung, sepatung, sibur-sibur. 

E. Pengaruh Dialek Daerah 

Karena pengucapan bahasa Bugis sangat dipengaruhi pula oleh dialek, 

maka ada beberapa kata dasar yang sama artinya tetapi tulisan dan pengucapannya 

berbeda. 

Sebagai contoh: 

Uli>= oli>: kulit; makkuli>=makkoli>: berkulit 

Uki>= oki>: tulis; maruki>= maroki>: menulis 

Sikku>=sékku>: sikut 

Wa>lu>= ba>lu>: balut, belit 

Untuk mengatasi masalah seperti ini, dilakukan dengan cara menguraikan 

satu kata sedang kata lainnya yang serupa diarahkan ke kata yang telah diuraikan. 
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ABSTRAK 

Nama  : Muh. Umar Rustan 

NIM  : 30300114014 

Judul : Tradisi Jepe’ Sura di Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros (Suatu Kajian Living Qur’an) 

 

 Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis tradisi jepe’ sura 
di desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros (suatu kajian Living 
Qur’an). Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian skripsi ini 
adalah: 1). Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi jepe’ sura di desa Minasa Upa 
kecamatan Bontoa kabupaten Maros?, 2). Bagaimana nilai-nilai yang terkandung 
dalam tradisi jepe’ sura di desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten 
Maros?, 3). Bagaimana pemaknaan masyarakat di desa Minasa Upa kecamatan 
Bontoa kabupaten Maros mengenai tradisi jepe’ sura sebagai bagian dari Living 
Qur’an?. 
 

Peneliti menggunakan pendekatan tafsir dan pendekatan sosiologi dengan 
teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (Eksternalisasi, 
Objektivasi, Internalisasi). Penelitian ini tergolong kualitatif deskriktif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan Field Research  yaitu peneliti mengadakan 
penelitian di dalam masyarakat melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu 
mengenai permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan metode 
observasi, metode wawancara, metode dokumentasi dan Library Research yaitu 
pengumpulan data melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya 
ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 
penyusunan skripsi tersebut. 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi jepe’ sura menjadi sebuah 

simbol keyakinan dalam masyarakat Minasa Upa sebagai pangngu’rangi bagi 
masyarakat Minasa Upa. Tradisi jepe’ sura menjadi sebuah tradisi bawaan 
masyarakat Minasa Upa yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat 
baik sebagai anggota masyarakat Minasa Upa maupun sebagai umat Islam. jepe’ 
sura merupakan dengan apa yang disebut sebagai apa yang di dapati dari nenek 
moyang, namun tradisi tresebut menjadi sebuah tradisi yang oleh QS al-
Baqarah/2: 170 di anggap sebagai apa yang di turunkan Allah swt., dengan 
berbagai nilai-nilai yang terkandung baik dalam tradisi tersebut maupun di dalam 
jepe’ sura itu sendiri. 

 
Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai langkah untuk lebih 

mengetahui dan memahami salah satu tradisi masyarakat di Sulawesi Selatan, 
yaitu jepe’ sura dan bagaimana gambaran jepe’ sura dan di dalam al-Qur’an yang 
merupakan kita>bulla>h. jepe’ sura dan dapat tergambar dalam ayat yang 
menjelaskan tentang tradisi nenek moyang dan apa yang telah diturunkan Allah 
swt., yaitu QS al-Baqarah/2: 170. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Muncul dan berkembangnya Islam di nusantara tidak lepas dari sejarah 

panjang yang telah dilalui serta hubungannya dengan sejarah panjang ibu pertiwi. 

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat nusantara telah mengenal dan 

menjalankan sistem tradisi, budaya dan religi yang begitu komplek dan 

kosmopolik. Beragam bentuk kebudayaan dan praktek keagamaan yang membaur 

menjadi warna khas nusantara. Berangkat dari hal tersebut, maka sulit bahkan 

tidak mungkin kekayaan budaya dan tradisi lokal (indigenous culture) dicabut dari 

akarnya begitu saja, bahkan oleh sistem budaya dan strategi apapun.1 

Bagi masyarakat nusantara, hidup ini tak dapat lepas dari upacara tradisi, 

yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang mereka, dengan keyakinan akan 

terhindar dari segala macam bahaya, kesialan, dan terhindar dari berbagai 

pengaruh jahat mahkluk gaib yang akan berdampak bagi kehidupan masyarakat. 

Salah satunya dengan memperingati hari Asyura di bulan Muharram. 

Islam dengan wujud dan formasi keagamaannya tidak mungkin 

memaksakan diri untuk menolak budaya yang telah menyatu dan berkembang 

dengan masyarakat nusantara. Meletakkan posisi binner antara Islam dengan 

tradisi nusantara, berarti memaksakan kehendak untuk disingkirkan oleh arus 

besar kelompok yang meyakini akan terciptanya akulturasi budaya Islam-

Indonesia. Peran penting kesejarahan Islam pada awal perkembangannya di 

Indonesia dijalankan secara baik, terbuka, dan penuh kelembutan oleh para wali 

                                                             

1M. Abdul Karim, Islam Nusantara  (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 

h. 5. 
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dan ulama, sehingga sifat Islam yang akomodatif tersebut dapat diterima dengan 

mudah oleh masyarakat setempat.2 

Islam memiliki nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, dan 

kemanusiaan yang mendapatkan kedudukan yang luas. Berdasarkan dari itu maka 

Islam pada masa awal perkembangannya di nusantara mampu bersinergi dengan 

budaya dan tradisi lokal yang menganut prinsip-prinsip dasar yang sama. Titik 

temu tersebut kemudian dikemas dan dijadikan sebagai prinsip dakwah demi 

perkembangan Islam, dengan tidak serta merta menjadikan masyarakat dan 

pemahaman yang telah dimilikinya sebagai satu hal yang salah, namun 

memberikan masyarakat suatu pemahaman tentang Islam melalui pengetahuan, 

budaya, dan tradisi yang telah mereka miliki. Seperti tradisi maulid, pesta panen, 

pesta pernikahan, ma’baca, peringatan bulan Muharram, serta banyak lainnya, 

yang telah dikemas dengan nilai-nilai dan prinsip Islam oleh para wali dan ulama. 

Sehingga mampu dijadikan sebagai ruang ideologisasi masyarakat untuk masuk 

dan memeluk Islam.3 

Adanya al-Qur’an sebagai pedoman menjadikan masyarakat yang 

dahulunya menganut paham animisme dan dinamisme berubah menjadi 

masyarakat yang lebih Islami. Tanpa harus menghilangkan tradisi atau adat 

kebiasaan yang mereka yakini. Namun tradisi dan kebiasaan tersebut tetap 

dijalankan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. 

Al-Qur’an sebagai kitab ajaran dan petunjuk dalam agama Islam, tidak 

hanya memuat sebuah petunjuk tentang hubungan mahkluk kepada Allah swt., 

(Hablum min Allah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia 

(Hablum Min al-Nas), serta hubungan manusia dengan lingkungannya (Hablum 

                                                             

2M. Abdul karim, Islam Nusantara, h. 6. 

3M. Abdul karim, Islam Nusantara, h. 6. 
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min al-Alam). Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa al-Qur’an tidak hanya 

menjadi sebuah kitab suci yang hanya dibaca dan di simpan pada tempat-tempat 

suci yang sakral, namun al-Qur’an sudah menjadi ruh dalam kehidupan 

masyarakat yang harus selalu diamalkan setiap waktu, sehingga al-Qur’an tetap 

hidup dalam kehidupan masyarakat.4 Dengan kata lain, bahwa al-Qur’an tidak 

hanya menjadi kitab suci saja yang hanya sekedar bacaan namun al-Qur’an 

menjadi sebuah pedoman, petunjuk yang selalu menekankan kemaslahatan dan 

keselamatan bagi umat manusia yang didasari oleh tiga hal pokok yaitu, Iman, 

Islam, dan Ihsan.5 

Adanya sebuah penyebaran dan perkembangan kajian mengenai al-Qur’an, 

dari kajian teks kepada kajian sosial budaya, yang kemudian dikenal dengan 

istilah Living Qur’an. Maka diperlukan sebuah metode tepat dalam pengajaran, 

pengkajian, dan pengamalannya. Salah satunya dengan Living Qur’an yang 

merupakan sebuah metode tentang fenomena al-Qur’an yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat. Misalnya, fenomena sosial terkait belajar membaca al-

Qur’an, penulisan dari bagian-bagian tertentu al-Qur’an, pemenggalan ayat-ayat 

al-Qur’an yang kemudian dijadikan sebagai wirid, pengobatan, do’a, dan lainnya 

yang terjadi dalam masyarakat tertentu dan tidak terjadi pada masyarakat atau 

tempat yang lain.6  

Dari berbagai peristiwa tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros, di mana 

masyarakatnya masih sangat kental dan mempertahankan kebudayaan serta 

                                                             

4Asep Usman, Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial (Cet. I; Tangerang Selatan: Lentera 

Hati, 2012), h. 283. 

5M. Rusydi, Bacaan dan Pembacaan yang Hidup di Masyarakat, Mutawatir: Jurnal 

Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 2, No. 2 (Desember 2012), h. 199. 

6M. Mansyur, dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: TH. 

Press, 2007), h. 6. 
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tradisi-tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang 

mereka, terkait dengan tradisi jepe’ sura, yang telah dilaksanakan untuk 

memperingati bulan Muharram, yang dianggap oleh masyarakat setempat sebagai 

bulan yang suci dan keramat dan menjadi salah satu bulan yang dimuliakan dalam 

Islam sebagaimana dalam firman Allah swt., QS Al-Taubah/9: 36: 

    

     

    

  

    

    

   

   

   

   

    

  

Terjemahnya: 
“Sesunggunya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, 
(sebagaimana) ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan 
bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang 
lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan  yang empat) 
itu, dan perangilah kaum musyirikin semuanya sebagaimana mereka pun 
memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-
orang yang takwa.”7 

 Islam menyebut bulan Muharram sebagai Syahrullah (bulan Allah), 

sebagaimana Rasulullah saw., telah bersabda: 

                                                             

7Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma Creatif  Media 

Crop, 2010), h. 192. 
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ثَ نَا أبَوُ عَوَانةََ، عَنْ أبَِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  بَةُ بْنُ سَعيِدٍ، حَدَّ ثنَِي قُ تَ ي ْ حَدَّ
، عَنْ أبَِي هُريَْ رةََ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَ  لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحِمْيَريِِ 

الْفَريِضَةِ، صَلََةُ امِ، بَ عْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأفَْضَلُ الصَّلََةِ، بَ عْدَ أفَْضَلُ الصِ يَ 
 8اللَّيْلِ 

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada saya Kutaibah bin Sai>d, telah 
menceritakan kepada kami Abu> Awa>nah, dari Abi> Bisyri, dari 
H{umaid bin Abdirrah}man al-H{imyari>, dari Abi Hurairah 
Radiyallahu anhu, berkata: berkata Rasulullah S|allawlahu Alaihi 
Wasallam: Puasa yang paling utama setelah (Puasa) Ramadhan adalah 
puasa bulan wajib yaitu Muharram. Sementara shalat yang paling utama 
setelah shalat wajib adalah shalat malam.” (HR. Muslim no. 2812) 

Tradisi jepe’ sura (bubur Asyura) merupakan salah satu bagian dari Living 

Qur’an yang berkembang dan dijadikan sebagai adat kebiasaan masyarakat saat 

datangnya bulan Muharram. Tradisi jepe’ sura merupakan sebuah tradisi yang 

telah dilaksanakan dan berkembang dalam masyarakat desa Minasa Upa 

kecamatan Bontoa kabupaten Maros yang selalu diperingati pada bulan 

Muharram, yang perlu tetap dijaga dan dilestarikan karena dalam tradisi tersebut 

terdapat akulturasi antara tradisi masyarakat dan budaya Islam. Dengan adanya 

sebuah korelasi antara Islam dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat, 

sehingga mampu dan lebih mudah dalam mengenal dan mengaplikasikan ayat-

ayat al-Qur’an lewat adat kebiasaan maupun tradisi yang mereka lakukan. 

Sehingga tidak terjadi sebuah penyimpangan dan pertentangan antara Islam, 

kepercayaan, tradisi, dan masyarakat itu sendiri. 

Walaupun dalam pelaksanaannya tidak banyak ayat al-Qur’an yang sering 

muncul, akan tetapi dalam tradsi jepe’ sura memberikan sebuah gambaran kepada 

masyarakat di desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros melalui 

                                                             
8Al-Imam Abi> H{usain Muslim bin al-Hajja>j al-Kusyairi> al-Naisa>buri>, S{ah{ih{ 

Muslim (Bairu>t: Dar al-Fikr, t.th.), h. 821. 
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proses pelaksanaan dan  nilai-nilainya seperti halnya dalam bentuk tradisi maulid, 

barzanji, peringatan isra’ mi’raj, ma’baca, pesta panen, dan lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tradisi jepe’ sura, yang tertuang dalam judul penelitian “Tradisi Jepe’ Sura di 

desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros (Suatu Kajian Living 

Qur’an).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah tentang “Tradisi Jepe’ Sura di Desa 

Minasa Upa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros (Suatu Kajian Living 

Qur’an)”. Maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi bahan 

pembahasan dalam penelitian ini. Sebagai berikut: 

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi jepe’ sura di desa Minasa Upa 

kecamatan Bontoa kabupaten Maros? 

2. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi jepe’ sura di desa 

Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros? 

3. Bagaimana pemaknaan masyarakat di desa Minasa Upa kecamatan Bontoa 

kabupaten Maros mengenai tradisi jepe’ sura sebagai bagian dari Living 

Qur’an? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Tradisi Jepe’ Sura di desa Minasa Upa kecamatan 

Bontoa kabupaten Maros (Suatu Kajian Living Qur’an)”. Penelitian ini 

difokuskan terhadap nilai-nilai simbolis filosofis yang terkandung dalam 

pelaksanaan dan jepe’ sura itu sendiri. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 
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Diperlukannya pemahaman yang jelas dalam pembahasan skripsi ini, 

maka penulis terlebih dahulu menjelaskan defenisi yang terdapat dalam skripsi 

ini. Skripsi ini berjudul “Tradisi Jepe’ Sura di desa Minasa Upa kecamatan 

Bontoa kabupaten Maros (Suatu Kajian Living Qur’an)” untuk mengetahui alur 

yang terkandung dalam judul ini, maka penulis menguraikan maksud dan arti dari 

judul tersebut. 

a. Tradisi Jepe’ Sura 

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang 

masih dijalankan dan terus diwariskan, yang dinilai dan dianggap bahwa cara-cara 

yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.9 

Jepe’ sura merupakan tradisi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat di 

desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros. Yang berkembang dan 

bertahan dari warisan nenek moyang merek, setip bulan Muharram. Jepe’ sura 

merupakan sebuah nama yang diberikan oleh masyarakat di desa Minasa Upa 

kecamatan Bontoa kabupaten Maros. Jepe’ merupakan sebuah kata dari bahasa 

Makassar yang artinya bubur nasi, sedangkan sura artinya berupa umbi-umbian 

yang identik dengan perayaan tradisi Muharram, serta sura juga berarti hari ke 

sepuluh pada bulan Muharram. 

b. Living Qur’an 

Metode merupakan cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk 

mencapai maksud dan tujuan yang telah ditentukan.10 Sedangkan Living Qur’an 

merupakan sebuah upaya sistematis terhadap hal-hal yang terkait langsung atau 

tidak langsung dengan al-Qur’an, yang bermula dari fenomena-fenomena al-

                                                             
9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III (Cet. II; 

Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1208. 

10Muhaimin, dkk, “Kawasan dan Wawasan dan Studi Islam,” dalam Faisar ananda Arfa, 

Syansuddin Syam, Muhammad Syukri Albani Nasution, Metode Studi Islam Jalan Tengah 

Memahami Islam (Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 53. 
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Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, yakni makna dan fungsi al-Qur’an yang ril 

dipahami dan dialami oleh masyarakat Muslim.11 

M. Mansyur berpendapat, bahwa The Living Qur’an sebenarnya bermula 

dari fenomena Qur’an in Everyday Life, atau makna dan fungsi al-Qur’an yang ril 

dipahami dan dialami oleh masyarakat muslim.12 Yang berarti anggapan-

anggapan tertentu terhadap al-Qur’an dari berbagai komunitas menjadi salah satu 

faktor pendukung munculnya  praktek memfungsikan al-Qur’an dalam kehidupan 

praksis, di luar kondisi tekstualnya. Pemfungsian al-Qur’an seperti itu muncul 

karena terjadinya praktek pemaknaan al-Qur’an yang tidak mengacu pada 

pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya fadhilah 

dari teks-teks al-Qur’an, bagi kepentingan praksis dalam kehidupan masyarakat.13 

Sejumlah peneliti telah memberikan definisi tentang “The Living Qur’an”  

salah satunya Syamsuddin, mengatakan bahwa teks al-Qur’an yang hidup dalam 

masyarakat itulah yang disebut dengan the Living Qur’an, sementara 

pelembagaan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat disebut dengan the living 

tafsir.14 Respon masyarakat terhadap teks al-Qur’an merupakan resepsi mereka 

terhadap teks al-Qur’an tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Resepsi sosial 

terhadap al-Qur’an dapat di temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

pentradisian bacaan surah atau ayat tertentu pada acara dan seremoni sosial 

keagamaan. Sementara resepsi sosial terjelma ke dalam kelembagaan penafsiran 

dalam masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil.15 

                                                             

11M. Mansyur dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 5. 

12M. Mansyur, dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 5. 

13M. Mansyur, dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 4. 

14Syamsuddin,S., Ranah-ranah Penelitian dalam Studi al-Qur’an dan Hadis dalam M. 

Mansyur, dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. Xiv. 

15Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an Beberapa Perspektif Antropologi”, 

Jurnal (Yogyakarta: Walisongo, Vol. 20, No. 1, 2012), h. 238. 
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Living Qur’an dapat diartikan sebagai fenomena yang hidup di tengah 

masyarakat muslim terkait dengan al-Qur’an sebagai objek studinya.16 Oleh 

karena itu, kajian tentang living Qur’an dapat diartian sebagai kajian tentang 

berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran al-Qur’an di sebuah komunitas 

muslim tertentu.17 Dengan pengertian seperti ini, maka dalam bentuknya yang 

paling sederhana the living Qur’an tersebut pada dasarnya telah sama tuanya 

dengan al-Qur’an itu sendiri.18 

Muhammad Yusuf,19 berpendapat bahwa respon sosial (relitas) terhadap 

al-Qur’an, dapat diartikan sebagai living Qur’an. Baik al-Qur’an tersebut dilihat 

oleh masyarakat sebagai ilmu (science) dalam wilayah profane (tidak keramat) di 

satu sisi dan sebagai buku petunjuk (hudā) dalam yang bernilai sakral (sacred 

value). Di sisi lain studi mengenai living Qur’an adalah studi tentang al-Qur’an 

tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya. Melainkan studi tentang 

fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran al-Qur’an dalam wilayah 

geografi tertentu dan mungkin masa tertentu pula.20 

Menawarkan the living Qur’an sebagai objek kajian pada dasarnya, 

menawarkan fenomena tafsir atau pemaknaan al-Qur’an dalam arti yang lebih luas 

dari pada yang selama ini di pahami, untuk dikaji dengan menggunakan perspektif 

yang lebih luas dan bervariasi.21 

                                                             

16M. Mansyur, dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 7. 

17M. Mansyur, dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 8. 

18M. Mansyur, dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 9. 

19M. Yusuf, Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur’an dalam M. Mansyur, 

dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis,  h. 36-37. 

20M. Yusuf, Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur’an dalam M. Mansyur 

dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 39. 

21Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an Beberapa Perspektif Antropologi”, 

Jurnal, h. 238. 
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Jika dipandang secara antropologis, maka pada dasarnya the living Qur’an 

merupakan sebuah fenomena yang berupa pola-pola perilaku individu-individu 

yang muncul dari dasar pemahaman mereka mengenai al-Qur’an. Dengan  

perspektif ini, fenomena yang kemudian menjadi objek kajiaan bukan lagi al-

Qur’an sebagai kitab namun lebih kepada perlakuan manusia terhadap al-Qur’an 

dan bagiamana pola-pola perilaku yang dianggap berdasarkan atas pemahaman 

tentang al-Qur’an itu diwujdkan. Dengan kata lain bahwa, yang menjadi objek 

kajiannya adalah berbagai pemaknaan terhadap al-Qur’an tersebut hadir, 

dipraktekkan, dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat.22 

Fenomena Living Qur’an dapat pula dikatakan sebagai qur’anisasi 

kehidupan, yang artinya memasukkan al-Qur’an, sebagaimana al-Qur’an tersebut 

dipahami ke dalam semua aspek kehidupan manusia. Qur’anisasi kehidupan 

manusia dapat berupa penggunaan ayat-ayat dalam al-Qur’an yang diyakni 

mempunyai kekuatan gaib untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjadikan 

seseorang menjadi kebal. Sehingga ayat-ayat al-Qur’an tidak terlihat sebagai 

petunjuk, perintah, larangan, tetapi lebih tampak sebagai mantra yang jika dibaca 

berulang kali sampai dengan jumlah yang telah ditentukan akan memberikan hasil 

tertentu seperti apa yang diinginkan, dapat pula berupa praktek-praktek 

pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat tertentu dalam al-Qur’an. 23 

Kajian qur’anisasi dalam kajian kehidupan manusia, memperlakukan dan 

mempelajaari al-Qur’an sebagai sebuah kitab yang berisi petunjuk-petunjuk 

sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, tidak lagi 

dipandang sebagai satu-satunya aktivitas yang paling tepat terhadap al-Qur’an. 

                                                             

22Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an Beberapa Perspektif Antropologi”, 

Jurnal, h. 250. 

23Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an Beberapa Perspektif Antropologi”, 

Jurnal, h. 251. 
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Namun perlakuan dan pemaknaan tersebut kemudian menjadi objek kajian itu 

sendiri. Dengan kata lain, bahwa al-Qur’an dipandang bukan lagi hanya sebatas 

kitab, tetapi al-Qur’an juga berupa tafsir dan pola-pola perilaku yang didasarkan 

pada tafsir ayat-ayat dalam al-Qur’an tersebut.24 

Menggunakan perspektif seperti ini, maka objek kajian material dalam the 

living Qur’an mencakup berbagai macam pemaknaan al-Qur’an dan perwujudan 

pemaknaan-pemaknaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, 

pada kajian hukum-hukum yang ada dalam al-Qur’an, bukan lagi kajian yang 

hanya memusatkan perhatian pada teks-teks hukumnya tetapi juga penafsiran 

terhadap hukum-hukum tersebut oleh tokoh-tokoh dan warga masyarakat. Yang 

biasanya akan sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya lokal yang mereka 

percayai, serta praktek-praktek sosial yang didasarkan pada tafsir-tafsir yang 

diberikan.25 

Sehingga the Living Qur’an sebenarnya memberikan sebuah paradigma 

baru bagi pengembangan kajian al-Qur’an, sehingga kajian al-Qur’an tidak hanya 

berputar pada wilayah kajian teks. Akan tetapi kajian al-Qur’an akan lebih banyak 

mengapresiasi respon dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran al-Qur’an dan 

menjadikan tafsir tidak hanya bersifat etis, melainkan emansipatoris yang 

mengajak partisipasi masyarakat.26 

Salah satu dasar dari paradigma antropologi interpretif, mengatakan bahwa 

manusia merupakan animal syimbolicum27 atau hewan yang mampu 

                                                             

24Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an Beberapa Perspektif Antropologi”, 

Jurnal, h. 252. 

25Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an Beberapa Perspektif Antropologi”, 

Jurnal, h. 252. 

26M. Mansyur, dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 70. 

27Cassirer, E., An Essay On Man, (New Haven: Yale University Press, 1945) dalam 

Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an Beberapa Perspektif Antropologi”, Jurnal, h. 239. 
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menggunakan, menciptakan, dan mengembaangkan simbol-simbol untuk 

menyampaikan pesan dari satu individu ke individu lain. Simbol ini diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat dimaknai, sehingga pemaknaan merupakan 

proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia.28 Dan menjadi salah satu 

kemampuan manusia dalam berbahasa, yang dapat membedakan manusia dan 

binatang. Contohnya pada kemampuan berbahasa. 

Adanya kemampuan berbahasa pada setiap manusia menunjukkan bahwa 

kemampuan simbolik atau kemampuan memberi makna tersebut diwarisi oleh 

manusia secara genetis. Dengan kemampuan ini, manusia tidak pernah lagi 

melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tetapi telah memandang sesuatu 

sebagai suatu yang bermakna, karena segala sesuatu dalam kehidupan manusia 

selalu menjadi objek atau tujuan pemaknaannya. Pemaknaan tersebut pada 

dasarnya merupakan kegiatan menghubungkan sesuatu, yaitu simbol itu sendiri 

dengan sesuatu yang lain, yaitu maknanya, pada tataran kognisi (pikiran). 

Dengan bekal kemampuan simbolisasi dan kerangka pemaknaan tersebut, 

maka manusia selalu memandang dunia sekelilingnya sebagai dunia simbol, 

sebagai belantara simbol dengan berbagai macam maknanya. Dalam kehidupan 

sehari-hari simbol-simbol yang mewujudkan bahasa adalah tulisan-tulisan, yang 

jika terkumpul sebagai kesatuan dan menyampaikan pesan atau makna tertentu 

biasa disebut ‘teks’. Suatu belantara simbol pada dasarnya selalu ditanggapi oleh 

manusia sebagai kumpulan simbol yang tersusun dengan cara tertentu dan dapat 

dimaknai dengan cara tertentu pula. Oleh karena kehidupan sehari-hari dan 

lingkungan kehidupan tersebut merupakan sebuah belantara simbol, maka 

kehidupan sehari-hari dan lingkungan tersebut juga merupakan sebuah “teks,” 

yang dapat “dibaca” dan dimaknai. 

                                                             

28Ahimsa-Putra, H.,S, Simbol, Tanda, Budaya dan Ilmu Budaya, dalam Heddy Shri 

Ahimsa Putra, “The Living Qur’an Beberapa Perspektif Antropologi”, Jurnal, h. 240. 
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Di tengah-tengah kumpulan manusia yang merupakan animal symbolicum, 

sebuah benda seperti kitab al-Qur’an tidak lagi dapat hadir tanpa makna. Begitu 

pula perlakuan manusia terhadap al-Qur’an itu sendiri. Jika al-Qur’an sebagai 

kitab yang merupakan kumpulan, jaringan dan susunan simbol-simbol yaitu 

huruf-huruf Arab adalah sebuah teks, demikian pula halnya dengan berbagai 

macam perlakuan manusia terhadap al-Qur’an sebagai sebuah jaringan dan 

susunan simbol. Dari sudut pandang ini, the living al-Qur’an adalah sebuah jagad 

simbolis, sebuah symbolic universe, dan juga sebuah teks, yang dapat dimaknai. 

Sebagai sebuah sistem simbol, al-Qur’an tidak hanya menjadi objek penafsiran 

para ahli tafsir, tetapi juga ditafsirkan oleh setiap muslim, dan bahkan juga oleh 

mereka yang non muslim. Dilihat dari perspektif antropologi, setiap individu 

sebagai animal symbolicum adalah seorang penafsir. Masing masing individu 

tentu memiliki kerangka pemaknaannya sendiri, sehingga tafsir masing-masing 

individu adalah “benar” atau masuk akal dalam kerangka tafsir yang digunakan. 

Oleh karena itu, di sini tidak ada lagi tafsir yang dianggap paling benar. Dengan 

demikian setiap individu dapat belajar dari individu lain tentang tafsir-tafsir yang 

berbeda.29 

Sehingga fenomena yang terjadi dalam masyarakat tersebut baik berupa 

fenomena sosial terkait dengan pelajaran membaca al-Qur’an di lokasi tertentu, 

penulisan ayat-ayat al-Qur’an di tempat-tempat tertentu, menjadikan ayat-ayat al-

Qur’an sebagai media pengobatan, do’a-do’a, adat kebiasaan, dan sebagainya, 

yang ada pada masyarakat muslim tertentu. Harus dilakukan pelurusan dan 

pemahaman. Dalam metodologinya fenomena tersebut disebut sebagai studi al-

Qur’an dan Pada perkembangannya kajian ini dikenal dengan istilah studi living 

Qur’an. Konsekuensi dari objek studi berupa fenomena sosial ini adalah 

                                                             

29Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an Beberapa Perspektif Antropologi”, 

Jurnal, h. 239-241. 
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diperlukannya berbagai perangkat metodologi ilmu-ilmu sosial yang belum 

tersedia dalam khazanah ilmu-ilmu al-Qur’an klasik. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur dan karya 

ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, belum ditemukan 

sebuah karya atau penelitian yang secara khusus mengkaji “Tradisi Jepe’ Sura di 

desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros ditinjau dari segi 

living Qur’an)” akan tetapi terdapat penelitian yang terkait dengan judul yang 

menjadi kajian penulis dalam skripsi ini, diantaranya: 

1.    Isdiana menulis skripsi dengan judul “Tradisi Upacara Satu Sura Dalam 

Perspektif Islam, Studi Di Desa Keroy Kecamatan Suka Bumi Bandar 

Lampung”.(Lampung: Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, 

Universitas Agama Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung, 2017). 

Skripsi yang ditulis Isdiana ini fokusnya kepada tradisi upacara satu sura 

sedangkan dalam skripsi ini lebih focus kepada tradisi jepe’ sura (bubur 

Asyura). Menurutnya tradisi merupakan suatu bentuk upacara tradisional 

yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang 

sulit untuk dihilangkan. Dengan melaksanakan tradisi maka menjadi 

salah satu upaya untuk melestarikan warisan nenek moyang. Dengan 

demikian bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh 

Isdiana. 

2.    Nurhayati dan Suraya Attamimi menulis jurnal penelitian dengan judul 

“Tradisi Asyura Pada Masyarakat Muslim di Kota Palu dalam Perspektif 

Syi’ah” (Istiqra’: Jurnal Vol. 1 No. 1, 2013) dalam penelitiannya 

Nurhayati dan Suraya Atamimi menjelaskan tentang bagaimana 

masyarakat muslim di Kota Palu memperingati hari asyura. Dalam 
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penelitiannya mereka mengungkapkan, bahwa masyarakat di kota Palu 

memperingati hari Asyura dengan membuat bubur Asyura, berpuasa, 

menyantuni anak yatim, menyenangkan diri sendiri dan diri orang lain, 

serta beberapa kegiatan lain yang merupakan bagian dari tradisi asyura. 

Di samping pembuatan bubur, tradisi Asyura di kota Palu juga 

dirangkaikan berbagai aktivitas lainnya sebagai kebiasaan turun temurun 

atau sudah menjadi tradisi dalam rangka memperingati hari asyura, yang 

diyakini dapat membawa kepada keselamatan dan menggunakan 

prespektif Syiah sedangkan dalam skripsi ini menggunakan prespektif 

al-Qur’an. 

3.    Analatifah menulis skripsi dengan judul “Kepercayaan Masyarakat 

terhadap Upacara Tradisi Satu Sura di Desa Traji Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung” (Semarang: Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas 

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014). Dalam 

penelitiannya Analatifah menjelaskan tentang masyarakat Jawa yang 

pada umumnya identik dengan tradisi-tradisi yang mengakulturasikan 

budaya Islam dan Jawa. Dan tidak berbeda dengan penelitian yang 

beliau lakukan di masyarakat desa Traji kecamatan Parakan kabupaten 

Temanggung yang mayoritas bermata-pencaharian sebagai petani, yang 

memiliki tradisi yang disebut dengan tradisi Suran, dan menjadi salah 

satu upacara ritual untuk melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang 

serta dalam rangka perayaan atau tasyakuran datangnya tahun baru 

dalam kalender Jawa, yang memiliki keunikan. Adapun keunikan tradisi 

yang mereka lakukan terletak pada pengambilan air di sumber mata air 

Sendhang Sidhukun dan kirab pengantin pembawa sesaji. Dan 

memberikan fokus penelitiannya sebatas sejarah dan prosesi pelaksanaan 
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upacara tradisi satu sura di Desa Traji, implikasi kepercayaan 

masyarakat desa Traji, dan bagaimana makna tradisi satu sura di desa 

Traji bila dilihat dari ajaran tauhid. Walapun memiliki objek kajian yang 

sama yaitu bulan Sura tetapi dalam skripsi ini membahan tentang jepe’ 

Sura yang dihubungkan ddengan al-Qur’an. 

4.    Partin Nurdiani menulis jurnal dengan judul “Bulan Sura Dalam 

Perspektif Islam” (Ibda’; Malang: Universitas Brawijaya Malang, Vol. 

11 No. 1, 2013). Jurnal ini membahas tentang masyarakat jawa tentang 

bulan Sura yang dianggap sebagai bulan keramat. Kesimpulan dalam 

jurnal ini bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa 

bulan Muharram adalah bulan keramat dimana masyarakat harus 

memngadakan ritual-ritual yang menyeret mereka kepada kesyirikan dan 

menggunakan prespektif Islam sedangkan dalam skripsi ini 

menggunakan prespektif al-Qur’an. Walaupun memiliki objek kajian 

yang sama tetapi dalam skripsi ini membahas tentang tradisi  jepe’ Sura 

dalam al-Qur’an. 

Dari berbagai penelitian yang telah di lakukan oleh para peneliti 

sebelumnya terkait tradisi asyura dan keutamaan bulan Muharram. Telah banyak 

dilakukan namun peneliti sebelumnya hanya melakukan penelitian terkait 

gambaran umum bulan Muharram diantaranya, keutamaan bulan Muharram, Satu 

sura, tradisi masyarakat Jawa dalam bulan sura. Walaupun pada penelitian 

sebelumya sama-sama membahas tradisi bulan Muharram, namun dari semua 

penelitian yang telah dilakukan belum ada sama sekali yang melakukan penelitian 

secara rinci di kabupaten Maros mengenai tradisi jepe’ sura di desa Minasa Upa 

kecamatan Bontoa kabupaten Maros. Penulis belum menemukan penelitian yang 

terkait dengan tradisi tersebut. 
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E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan 

memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, 

adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi jepe’ sura di desa 

Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros. 

b. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Jepe’ 

Sura di desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros. 

c. Untuk mengetahui bagaimana pemaknaan masyarakat di desa Minasa Upa 

kecamatan Bontoa kabupaten Maros mengenai tradisi jepe’ sura sebagai 

bagian dari Living Qur’an? 

2. Kegunaan 

Sedangkan kegunaan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Diharapkan agar hasil karya ini dapat memberikan informasi positif 

mengenai tradisi Jepe’ sura di desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten 

Maros yang telah dilaksanakan sejak lama dan telah menjadi sebuah adat 

kebiasaan positif dalam masyarakat. 

b. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan peneliti maupun pembaca, 

terutama dalam diskursus Living Qur’an sehingga berguna bagi para 

pembaca kajian sosial-kultural masyarakat muslim dalam memperlakukan, 

memanfaatkan, dan menggunakan al-Qur’an. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tradisi Perayaan 10 Muharram 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi merupakan suatu informasi yang berupa orientasi pikiran, benda 

material, atau berupa gagasan yang berasal dari masa lalu diwariskan dan 

dijalankan sampai sekarang.1 Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa tradisi adalah 

suatu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-

temurun.2 Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu 

seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang diwariskan secara turun 

temurun melalui nenek moyang. Yang intinya bahwa tradisi merupakan warisan 

masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang, dapat berupa nilai, norma 

sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan yang merupakan wujud dari berbagai 

aspek kehidupan.3 

Dalam istilah kamus antropologi tradisi sama dengan adat-istiadat yang 

bersifat magis religius dari suatu kehidupan penduduk asli yang meliputi nilai-

nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan. 

Kemudian menjadi suatu sistem atau aturan yang sudah menyatu dengan konsep 

sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan 

                                                             

1Sudirman, Tradisi Minum Ballo (Tuak) di Kalangan Remaja Desa Jombe Kecamatan 

Turatea Jeneponto, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik Uin Alauddin, 2014), 

h. 7. 

2Tim Redaksi, Ensiklopedia Islam, Jilid I (Cet. III; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 

1999), h. 21. 

3Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam dalam Ana Latifah, 

“Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Satu Sura di Desa Traji Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), h. 25. 
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manusia dalam kehidupan sosial.4 Sedangkan dalam kamus sosiologi tradisi 

merupakan suatu kepercayaan turun-temurun yang dapat dipelihara.5 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan turun-

temurun dalam sebuah masyarakat, yang melapisi segala kompleks kehidupan, 

sehingga tidak mudah untuk dihilangkan.6 Dengan kata lain tradisi menjadi suatu 

sistem yang meliputi segala perkataan, perbuatan, keyakinan yang telah dianut 

oleh nenek moyang yang masih berwujud dan berfungsi hingga sekarang menjadi 

suatu aturan dan keyakinan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dengan 

sesama manusia dan alam sekitar. Yang meliputi simbol konstitutif (yang 

berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk Ilmu Pengetahuan), 

simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut 

perasaan.7 

2. Perayaan Muharram dalam Islam 

Hari Asyura dalam Islam diperingati sebagai hari raya resmi bangsa Arab. 

Pada masa itu masyarakat Arab berpuasa dan besyukur menyambut Asyura. 

mereka merayakan hari tersebut dengan penuh suka cita sebagaimana hari 

Navruz8 yang dijadikan sebagai hari raya di Iran. Dalam sejarah bangsa Arab, hari 

                                                             

4Ariyono dan Amiruddin Siregar, Kamus Antropologi (Jakarta: Akademi Presindo,1998), 

h. 4. 

5Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1993), h. 459. 

6Isdiana, Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam “Studi di Desa Keroy 

Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung”, skripsi (Lampung; Universitas Agama Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung, 2017), h. 35. 

7Mursal Esten, Kajian Transformasi Budaya  (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22. 

8Navruz adalah hari libur tahun baru kunno Persia, dilaksanakan secara tradisional di Iran 

dan Turki ke Uzbekistan pada musim Semi. Awalna Navruz adalah festival Zoroaster kuno yang 

diadopsi oleh raja-raja Persia sebelum munculnya Islam. Hari asyura dirayakan secara luas di 

budaya Timur Tengah sebagai hari libur umum. Sekarang dirayakan selama 12-14 hari pada akhir 

Maret oleh orang-orang yang tumbuh dalam budaya Persia, terlepas dari afiliasi agama, termasuk 

masyarakat muslim Sunni dan Syi’ah. Kristen, dan Yahudi yang tinggal di Iran yang hidup dalam 

masyarakat yang dipengaruhi oleh warisan budaya Persia. Lihat Juan E. Campo, Encyclopedia of 

Islam; Encyclopedia of World Religion; USA:  2009, h. 524 dalam Nurhayati dan Suraya 



20 

 

 

Asyura sebagai hari raya yang bersejarah. Pada hari tersebut setiap suku 

mengadakan perayaan dengan mengenakan pakaian baru dan menghiasi kota-kota 

mereka. Sekelompok bangsa Arab, yang dikenal dengan kelompok Yazidi, 

merayakan hari raya tersebut sebagai hari suka cita.9 

Puasa sunah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt., 

karena terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh para nabi Allah swt., di 

antaranya: nabi Adam a.s. diturunkan ke Bumi dan diterima taubatnya, nabi Idris 

a.s. menjadi raja, nabi Nuh a.s. selamat dari banjir besar, nabi Ibrahim as selamat 

dari kobaran api atas siksaan raja Namrujd di Babilonia, nabi Yunus a.s. selamat 

dari perut Ikan Nun, nabi Ya’kub a.s. sembuh dari kebutaan dan dipertemukan 

kembali dengan putranya nabi Yusuf as. Nabi Yusuf as.. di keluarkan dari penjara 

dan namanya dibersihkan dari fitnah, nabi Ayyub a.s. sembuh dari penyakit kolera 

yang dideritanya, nabi Musa a.s. menerima wahyu di bukit Sinai dan selamat dari 

kezaliman Fir’aun, nabi Isa a.s. lahir dan diangkat ke langit, dan nabi Muhammad 

saw., menikah dengan Sitti Khadijah. Hari Asyura juga diyakini sebagai hari 

penciptaan Surga, Bumi, Qalam, Adam, dan Hawa.10 

Umat Islam sangat mengagungkan dan memuliakan bulan Muharram, 

karena dalam bulan Muharram telah terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam 

sejarah umat Islam.11 Di antaranya: Rasulullah saw., Hijrah dari Makkah Ke 

                                                                                                                                                                       
Attamimi, Tradisi Asyura pada Masyarakat Muslim Kota Palu Dalam Perspektif Syi’ah, Jurnal 

Penelitian Ilmiah Vol. 1, No. 1, (Palu: Istiqra’, 2013), h. 139. (diakses 27 July 2018). 

9http://Van.9f.com/Asyuro.Htm ‘Ashura dalam Perspektif Islam, Syi’ah dan Kejawen, 

diakses 28 Mei 2012 dalam Nurhayati dan Surya Attamimi, Tradisi ‘Ashura pada Masyarakat 

Muslim Kota Palu Dalam Perspektif Syi’ah, h. 139. 

10Muhaimin, Abdul Ghoffur, file Islamic Traditions of Cirebon: Ibadat and Adat Among 

Javanese Muslims dalam Jurnal Studia Islamika; Indonesian Journal For Islamic Studia; 

Kesalehan ‘Alawi di Asia Tenggara, Vol. 23, No 3, 2016, h. 17, (Website: 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika),  (diakses pada 27 July 2018). 

11Partin Nurdiani, Bulan Suro Dalam Perspektif Islam, Jurnal Kebudayaan Islam Vol. 11, 

No. 1 (Malang: Ibda’ , 2011), h. 112. 

http://van.9f.com/Asyuro.Htm
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika


21 

 

 

Madinah, tenggelamnya dunia di zaman nabi Nuh a.s., Ka’bah menjadi kiblat 

umat Islam, sehingga menjadi simbol kesuciaan, dan gugurnya cucu Rasulullah 

saw., Sayyidina Husein  di Karbala. 

3. Perayaan Muharram di Indonesia 

Muharram merupakan bulan pertama di tahun Hijriah.12  Bulan Muharram 

dalam masyarakat nusantara biasa disebut sebagai bulan Asyura. Nama Asyura ini 

terangkat oleh masyarakat muslim nusantara karena begitu penting dan sakralnya 

bulan tersebut terutama di tanggal 10 Muharram. Masyarakat nusantara percaya 

bahwa, bulan Muharram merupakan bulan yang sangat sakral dan suci. Kata 

Asyura berasal dari bahasa Arab yang berarti 10. Secara terminologi, hari Asyura 

adalah hari kesepuluh pada bulan Muharram dalam kalender Islam dan memiliki 

arti yang sangat penting dalam Islam.13 

Bagi masyarakat nusantara, bulan Muharram merupakan bulan yang 

sangat suci dan keramat, sebagaimana dalam beberapa perspektif masyarakat 

nusantara di beberapa daerah, mereka mengaitkan dengan beberapa peristiwa 

yang telah terjadi di Indonesia pada bulan Muharram dengan perspektif atau 

penafsiran dari mereka sendiri, yang timbul disebabkan kepercayaan mereka 

tentang bulan Muharram. Dalam pandangan masyarakat nusantara terdapat siklus 

hitungan waktu tertentun pada suatu bulan yang oleh masyarakat Jawa diberi 

nama sura duraka.  Disebut sebagai bulan sura duraka karena merupakan bulan 

terjadinya tundan dhemit. Tundan dhemit maksudnya adalah suatu waktu 

terjadinya akumulasi para dedhemit yang mencari “korban” para manusia yang 

tidak eling dan waspada. Pada bulan-bulan sura para dedhemit yang keluar tidak 

                                                             

12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), h. 759. 

13Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic dalam Jurnal Nurhayati, Suraya 

Attamimi, Tradisi Ashura pada Masyarakat Muslim Kota Palu Dalam Perspektif Syi’ah, h. 138. 
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sebanyak pada saat bulan lain. Lantaran itu, pada bulan sura duraka biasanya 

ditandai banyak sekali musibah dan bencana melanda jagad manusia. Bulan sura 

duraka ini pernah terjadi sepanjang bulan Januari sampai Februari 2007. 

Musibah banyak terjadi di seantero negeri ini. Di antaranya, tenggelamnya 

KM Senopati di laut Banda yang terkenal sebagai palung laut terdalam di wilayah 

perairan Indonesia, kecelakaan ini memakan korban ratusan jiwa, kecelakaan 

pesawat Adam Air hilang tertelan di palung laut dekat Teluk Mandar, posisi di 40 

mil Barat laut Majene, kereta api mengalami anjlok dan terguling sampai 3 kasus 

selama sebulan, tabrakan bus di Pantura, bus menyeruduk rumah penduduk, 

kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta, beberapa maskapai penerbangan 

mengalami gagal take off, gagal landing, mesin error, dan sebagainya, Jakarta 

dilanda banjir terbesar sepanjang masa, kapal terbakar di Sulawesi dan Maluku, 

kapal laut di Selat Karimun terbakar lalu tenggelam memakan ratusan korban, 

termasuk wartawan TV peliput berita, banjir besar di Jawa Tengah, angin puting 

beliung sepanjang Pulau Jawa-Sumatera.14 

Pada hari kesepuluh bulan Muharram masyarakat di berbagai wilayah di 

Indonesia, melaksanakan berbagai tradisi keagamaan dengan beberapa cara. 

Beberapa wilayah tersebut di antaranya Jawa, Aceh, Padang, Banjarmasin, 

Makassar, Ternate, dan lainnya.15 

Asyura berubah dalam pertanggalan Jawa menjadi bulan suro, sebagai 

sebutan untuk bulan Muharram sebagai bulan gugurnya Husein. Peringatan 

                                                             

14Noor, Isran. 2008. http://sabdalangit.wordpress.com/informasi-penting/misteridi-balik-

bulan-Sura dalam jurnal Partin Nurdiani, Bulan Suro Dalam Perspektif Islam, Malang: Vol. 11. 

No. 1, 2011, h. 113 (diakses pada 28 July 2018). 

15Nurhayati dan Suraya Attamimi, Tradisi Ashura Pada Masyarakat Muslim Kota Palu 

Dalam Prspektif Syi’ah, h. 141. 
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Asyura di Jawa dikenal dengan istilah kasan-kusen.16 Dalam tradisi Jawa, 

peringatan Asyura dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat magic.17 Dan membuat 

bubur suro yang terbuat dari berbagai biji-bijian, seperti jagung, kacang tanah, 

kelapa, dan beras. Makanan ini dibuat untuk arwah para orang suci, seperti 

Rasulullah saw., dan yang lainnya. Kemudian membagikannya kepada 

masyarakat.18 

Sementara di Aceh peringatan Asyura dikenal sebagai bulan asan usen. 

Setiap tahun acara ini diselenggarakan oleh para pendatang dari Padang. Di Pidie, 

di sebelah Timur laut Aceh, masyarakat Keling (muslim India) menyelenggarakan 

tradisi ini dengan cara yang khas.19 Masyarakat Aceh menganggap Muharram 

sebagai “Bulan Api” atau bulan musibah dan kesedihan. Mereka tidak melakukan 

aktivitas apa-pun pada hari-hari tersebut, termasuk menikah dan khitanan anak. 

Sedangkan makanan yang dibuat oleh masyarakat muslim Aceh dinamakan “kanji 

Asyura”, yang terbuat dari beras, susu, kelapa, gula, buah-buahan, kacang tanah, 

pepaya, delima, pisang, dan akar-akaran. Kemudian mereka memasaknya pada 

satu kota yang telah ditentukan dan setelah dimasak mereka membawanya ke 

                                                             

16Harapandi Dahri, Tabot; Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu, dalam Nurhayati, 

Suraya Attamimi, Tradisi Ashura Pada Masyarakat Muslim Kota Palu Dalam Prspektif Syi’ah, h. 

141. 

17Harapandi Dahri, Tabot; Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu, dalam Nurhayati, 

Suraya Attamimi, Tradisi Ashura Pada Masyarakat Muslim Kota Palu Dalam Prspektif Syi’ah, h. 

141. 

18http://hakikat Syi’ah12’Ashuradi Nusantara.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2012 

dalam Nurhayati, Suraya Attamimi, Tradisi Ashura Pada Masyarakat Muslim Kota Palu Dalam 

Prspektif Syi’ah, h. 141. 

19http://sejarahkusejarahmu.blogspot.com/2009/01/dua-tradisi-muharram-di 

indonesia.html, diakses tanggal 20 september 2012 dalam Nurhayati, Suraya Attamimi, Tradisi 

Ashura Pada Masyarakat Muslim Kota Palu Dalam Prspektif Syi’ah, h. 141. 

http://hakikat/
http://sejarahkusejarahmu.blogspot.com/2009/01/dua-tradisi-muharram-di%20indonesia.html
http://sejarahkusejarahmu.blogspot.com/2009/01/dua-tradisi-muharram-di%20indonesia.html
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dalam masjid atau pada perempatan jalan. Setelah di do’akan mereka 

membagikannya kepada para masyarakat.20 

Bubur Asyura di Jawa dan kanji Asyura di Aceh dibuat dalam dua warna, 

merah dan putih, yang mempunyai makna darah dan kesucian. Merah 

melambangkan darah Imam Husein dan keluarganya yang gugur di Karbala dan 

melambangkan keberanian para pasukan di Karbala. Sedangkan Putih 

melambangkan kesucian diri dan perjuangan Imam Husein melawan kezaliman.21 

Tradisi Asyura di Ternate, yang menganggap hari ke-1 sampai hari ke-10 

Muharram sebagai hari musibah. Pada hari itu masyarakat muslim Ternate 

dilarang melakukan berbagai hal yang mengandung resiko, mereka dianjurkan 

berdiam diri di rumah. Kemudian membuat bubur Asyura yang kemudian 

dibagikan kepada tetangga dan kerabat dekat. Bubur Asyura di Ternate 

merupakan bubur santan yang berisi berbagai macam bahan seperti sayur, jagung, 

ikan, telur ayam, kacang-kacangan, dan kentang. Pesan yang terkandung dalam 

bubur Asyura yang mereka buat melambangkan sebuah kesucian dan kemurnian 

hari Asyura dari bubur yang berwarna putih, sedangkan bumbu-bumbu dan 

berbagai hiasan yang ada dalam bubur tersebut melambangkan rentetan peristiwa 

yang telah terjadi dihari Asyura.22 

Di Bengkulu, masyarakat merayakan Asyura dengan mengadakan upacara 

tradisional untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian cucu nabi 

Muhammad saw., Hasan dan Husein bin Ali bin Abi Thalib dalam peperangan 

                                                             

20http://sejarahkusejarahmu.blogspot.com dalam Nurhayati, Suraya Attamimi, Tradisi 

Ashura Pada Masyarakat Muslim Kota Palu Dalam Prspektif Syi’ah, h. 141-142. 

21http://news.liputan6.com/read/157390/bagikan_bubur_’Asyura_mengenang_wafatnya_i

mam_hussein, diakses pada tanggal 28 Mei 2012 dalam Nurhayati, Suraya Attamimi, Tradisi 

Ashura Pada Masyarakat Muslim Kota Palu Dalam Prspektif Syi’ah, h. 142. 

22http:///roeslyblog.wordpress.com/2009/01/23/sejarah-dan-tradisi-syiah-ternate/, diakses 

pada tanggal 29 Oktober 2012 dalam Nurhayati, Suraya Attamimi, Tradisi Ashura Pada 

Masyarakat Muslim Kota Palu Dalam Prspektif Syi’ah, h. 142. 

http://news.liputan6.com/read/157390/bagikan_bubur_'Asyura_mengenang_wafatnya_imam_hussein
http://news.liputan6.com/read/157390/bagikan_bubur_'Asyura_mengenang_wafatnya_imam_hussein
http://roeslyblog.wordpress.com/2009/01/23/sejarah-dan-tradisi-syiah-ternate/
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melawan pasukan Ubaidillah bin Ziyad di padang Karbala, Irak, yang dikenal 

dengan upacara Tabot.23\ Sedangkan suku Banjar yang merupakan muslim sunni 

di Kalimantan, merayakan hari Asyura dalam bentuk ekspresi kegembiraan 

dengan membuat bubur Asyura. Bubur Asyura tersebut dibuat dalam 41 macam 

campuran bahan makanan, di antaranya beras, buah-buahan, kacang-kacangan, 

dan sayuran kemudian disajikan sebagai hidangan buka puasa bagi masyarakat.24 

4. Perayaan Muharram di Sulawesi Selatan 

Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan sangat berpengaruh bagi 

kebudayaan dan tradisi kepercayaan masyarakat. Terutama dalam tradisi 

penyambutan tahun baru Islam dalam hal ini jepe’ sura. Sehingga dalam 

penelitian ini peneliti merasa perlu untuk memaparkan secara singkat sejarah 

perkembangan Islam di Sulawesi Selatan demi untuk kelengkapan dari aspek 

kesejarahan tradisi jepe’ sura yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat setiap 

tahun baru Islam (Hijriah). 

Sebelum masuknya agama samawi yaitu Islam dan Kristen ke Sulawesi 

Selatan, penduduknya telah mengenal dan menganut kepercayaan asli, yaitu suatu 

paham dogmatis yang terjalin dengan adat-istiadat yang hidup dari berbagai 

macam suku bangsa, terutama terhadap suku bangsa yang masih terkebelakang. 

Pokok kepercayaan tersebut merupakan apa saja yang telah menjadi adat 

kebiasaan hidup masyarakat yang di peroleh dari warisan nenek moyang mereka. 

Kepercayaan asli tersebut bersifat animisme dan dinamisme.25 

                                                             

23Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodolgi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Rosda 

Karya, 2003), h. 100. 

24http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/12/27/42996, diakses pada 

tanggal 28 Mei 2012 dalam Nurhayati, Suraya Attamimi, Tradisi Ashura Pada Masyarakat 

Muslim Kota Palu Dalam Prspektif Syi’ah, h. 141. 

25Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, (Makassar: 

Lamacca Press, 2003), h. 29. 

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/12/27/42996
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Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan yang menyembah kepada 

roh-roh nenek moyang yang masyarakat anggap bersemayam pada batu besar, 

pohon rindang, dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Sedangkan 

kepercayaan dinamisme menyambah kepada kekuatan alam atau benda-benda 

seperti matahari, bulan, gunung, batu, dan keris. 26 

Kepercayaan pada benda-benda dan roh-roh tersebut kemudian dijadikan 

sebagai penangkal datangnya bahaya dan berfungsi sebagai alat kekebalan dari 

berbagai macam senjata. Dan yang menjadi peran penting dalam pelaksanaannya 

adalah pinati, bissu, sanro-sanro (dukun). Dan menggunakan ilmu-ilmu gaib, 

sihir dengan berbagai macam jenis jampi-jampi, mantera-mantera, alat penangkal, 

dan jimat sebagai mediator untuk menguasai alam sekitar dan menundukkan 

makhluk-makhluk bernyawa.27 Warisan kepercayaan secara umum dikenal 

sebagai kepercayaan toani totolang, patuntung, dan aluk todolo dan dianggap 

sebagai agama dan kepercayaan yang benar.28 

Masuknya Islam di Sulawesi Selatan menjadi titik kejayaan Sulawesi 

Selatan baik dari segi pemerintahan, kebudayaan, dan kepercayaan. Para 

sejarawan mendapatkan kesulitan dalam meneliti persebaran agama Islam di 

Sulawesi Selatan dan motivasi yang mendorong raja Gowa Tallo sehingga masuk 

dan menerima Islam, karena naskah-naskah yang ada tidak menerangkan seara 

khusus tentang hal tersebut, sehingga para sejarawan hanya bisa 

memperkirakannya.29 

                                                             

26Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 29. 

27Ahmad Makarausu Amansjah, Kepercayaan-kepercayaan Bugis Makassar Sebelum 

Mengenal Islam dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, 

h. 30. 

28Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 30-31. 

29Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa, dalam Suriadi Mappangara dan Irwan 

Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 80. 



27 

 

 

Peng-Islaman raja Gowa Tallo, memiliki beberapa versi,30 baik menurut 

lontara’ bilang, lontara patturioloanga ri tu Gowaya, lontara sukkukna ri Wajo, 

maupun dari cerita-cerita rakyat yang berkembang di Makassar. 

Dari sumber lontara Luwu dan Wajo diperoleh keterangan bahwa sebelum 

ketiga mubaligh (Abdul Makmur Khatib Tunggal, Sulaiman Khatib Sulung, dan 

Abdul Jawad Khatib Bungsu) memulai penyebaran Islam di Gowa, mereka 

terlebih dahulu ke Luwu melalui teluk Bone. Ketiga mubaligh itu diterima dengan 

baik oleh datuk Luwu yang bernama La Patilawarek Daeng Parabbung31 dan 

dinyatakan menerima Islam sebagai agamanya pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H 

(1603 M) bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga istana kerajaan Luwu. 

Dan beliau diberi gelar Islam Sultan Muhammad Waliyul Mudharuddin. Dan 

setelah mangkat beliau digelari Matinroe ri Warek.32  

Islam telah sampai di Sulawesi Selatan sejak awal abad XVI, yaitu ketika 

pemerintahan raja Gowa X, I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung, yang 

kemudian di kenal Karaeng Tunipalangga (1546-1565) memberikan izin kepada 

pedagang-pedagang Melayu muslim dengan perantaraan nahkoda Bonang untuk 

menetap di Somba Opu.33 Begitu pula pada masa raja I Manggorai Daeng 

Mammeta Karaeng Bontolangkasa, dikenal sebagai Karaeng Tunijallo (1565-

1590) bersahabat dengan raja-raja Johor, Malaka, Pahang, Blambangan, Patani, 

                                                             

30Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 220-222 

31Zainal Abidin Farid, Lontara Sulawesi Selatan Sebagai Sumber Ilmiah, dalam A. 

Rasdiana Amir, Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982), h. 

70-71 dalam Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2014), h. 71. 

32Istialh Warek diperuntukkan untuk tempat raja yang berkedudukan. Warek pernah 

menempati bebrapa lokasi di antaranya Ussuk abad IX, Malangkeng, dan di Palopo abad XVII 

lihat Andi Rasdiyanah, Latoa Lomtarak Tana Bone (Makassar: Alaudin University Press, 2014), h. 

35. 

33Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial (Cet. I; Jakarta: Cv. Rajawali, 1983), h. 

220 dalam Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 72. 
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Banjar, Ternate, Sumatera, dan Hindia Belakang.34 Sebagai kemajuan dalam 

perdagangan. 

Sebagai tanda kemurahan hati, raja Gowa memberikan kesempatan kepada 

saudagar-saudagar asing untuk menjalankan ibadah menurut agama dan 

kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam lontara 

patturioloanga ri tu-Gowaya:35 

“Iapa anne karaeng ampambangungangi masigi ri Mangallekana, 
nikellainna majannang mammempo ansuroi manaik hajji” 
Raja inilah yang mendirikan masjid di Mangallekana bagi para pedagang, 
agar mereka mau tinggal menetap dan memberikan kemudahan dalam 
menunaikan ibadah haji. 

Menurut Mattulada36 terjadi hubungan dan keakraban antara orang Melayu 

Islam dengan orang-orang Makassar dan Bugis yang belum Islam. Terjadinya 

prakondisi yang melancarkan penerimaan Islam kelak di kemudian hari oleh 

Masyarakat dan Bugis. Dapat diduga dengan keras bahwa agama Islam sudah 

dianut secara perseorangan di kalangan orang Makassar dan Bugis, baik melalui 

pergaulan dengan pedagang Melayu Islam yang datang ke Makassar, maupun 

dengan ertemuan paraa pedagang Makassar dan Bugis sendiri di negeri-negeri 

Islam yang mereka datangi. 

Karena sebelum ke Gowa sekitar akhir abad XVI, Sayyid Jalaluddin yang 

memulai perjalanannya dari Aceh menuju Banjarmasin ia menyampaikan ajaran 

Islam yang berkaitan erat dengan sekte Syi’ah dan berhasil meng-Islamkan 

seorang bangsawan yang berasal dari Binamu (Je’neponto), kemudian Sayyid 

Jalaluddin menikahi putri bangsawan tersebut. Dari Banjarmasin Sayyid 

                                                             

34Muh. Bachrum Sibali, Syekh Yusuf Tuwanta Salamaka Ulama Pejuang Abad XVII 

(Jakarta: Depdikbud, 1989), h. 6 dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di 

Sulawesi Selatan, h. 75. 

35Muh. Bachrum Sibali, Syekh Yusuf Tuwanta Salamaka Ulama Pejuang Abad XVII, h. 6 

dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 76. 

36Mattulada, Minangkabau dalam Kebudayaan Orang Bugis Makassar di Sulawesi 

Selatan dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 76. 
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Jalaluddin menuju ke kampung istrinya, tetapi sebelumnya singgah di Gowa dan 

mencoba mengajak penguasa setempat untuk memeluk Islam, namun mengalami 

perlawanan, sehingga Sayyid Jalaluddin pindah ke Cikoang. Di daerah ini, ia 

berhasil meng-Islamkan kelompok bangsawan dan penduduk yang masih kafir.37 

Chambert Loir38 mengatakan bahwa menurut cerita rakyat Makassar, 

ulama yang membawa Islam ke Sulawesi Selatan adalah seorang yang berasal dari 

Koto tangah, Minangkabau Sumatera barat yang bernama Abdul Makmur Khatib 

Tunggal (Dato’ ri Bandang).39 Ia adalah murid dari Wali Songo di Jawa Timur, 

yakni Sunan Giri.40 Ia tiba di pelabuhan Tallo, dengan menumpang sebuah perahu 

yang aneh, setibanya di darat, Dato’ ri bandang melakukan shalat, sesudah itu ia 

berdzikir dengan tasbihnya dan mulai membaca al-Qur’an. Sehingga membuat 

masyarakat setempat takjub, kemudian di antara mereka memberitahu raja Tallo 

tentang perilaku seorang asing tersebut. 

Pada saat raja Tallo mendengar hal tersebut, kemudian dia pergi 

menemuai Dato’ Ri Bandang, kemudian menanyakan kepadanya “Tuhan apa yang 

kamu sembah?” Dato’ Ri Bandang menjawab “Tuhanku adalah Tuhanmu juga”. 

                                                             

37Chistian Perlas, Religion, Tradition and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi 

dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 77-78. 

38Henri Chambert Loir, Dato’ ri Bandang, Legendes de I’Islamisation de la Region de 

Celebes-Sud dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 

81. 

39Menurut Perlas; Abdul Makmur Khatib Tunggal mengunjungi Makassar untuk pertama 

kalinya pada tahun 1575, untuk menyebarkan agama Islam, namun dia mengalami hambatan 

dengan kondisi masyarakatnya, yakni kegemaran penduduknya memakan daging babi kering, 

mencampur hati rusa mentah dengan darah (lawa), dan arak sagu, maka ia memutuskan pindah ke 

Kutai dan ia berhasil di sana menyebarkan Islam. Lihat Christian Perlas, The Bugis (Oxford: 

Blackwell Publisher’s, 1996), h. 134 dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam 

di Sulawesi Selatan, h. 81. 

40Keterangan ini diperkuat oleh pendapat de Graaf bahwa sejumlah daerah di sebelah 

Timur Gresik yang terkenal masuk Islam dari Giri, ialah Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan 

Ternate. Lihat H. J. de Graaf, Geschiedenis van Indonesie (Bandung: N. V. Uitgeverij W. van 

Hoeve ‘s-Gravenhage, 1949), h. 89 dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di 

Sulawesi Selatan, h. 81. 
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Sehingga membuat raja Tallo terkesan atas penjelasan mengenai ajaran Islam. 

Dan atas kemauannya sendiri raja Tallo meminta untuk di Islamkan dan meminta 

Dato’ Ri Bandang untuk tinggal di Tallo, untuk mengajarkan agama Islam kepada 

rakyatnya. 

Menurut cerita rakyat, bahwa tokoh Abdul Makmur Khatib Tunggal, 

pernah ada dan menjadi guru agama dalam istana kerajaan Gowa dan Tallo. Dia 

adalah salah seorang dari tiga ulama yang sengaja di undang oleh pihak kerajaan 

untuk menyebarkan Islam di negeri ini. Dua ulama yang lain adalah Khatib 

Sulung Dato’ Patimang dan Khatib Bungsu Dato’ Ri Tiro. Pada saat raja Tallo 

menyambut kedatangan Dato’ Ri Bandang di pintu gerbang istana, raja Tallo 

mengucapkan Islam. Sehingga dalam versi ini, memperlihatkan bahwa agama 

Islam sudah ada di Sulawesi Selatan dan telah dianut oleh masyarakat secara 

individu-individu, sebelum Islam dinyatakan sebagai agama resmi kerajaan di 

tahun 1605.41 

Sumber tradisional dalam kronik Tallo, dikatakan bahwa Islamisasi di 

Makassar berawal, ketika mangkubumi Gowa I Mallingkaang Daeng Manyonri’, 

tertarik dengan agama Islam yang dianut oleh orang-orang Melayu dan agama 

Kristen yang dianut oleh orang Portugis. Untuk itu ia mengunjungi arung Matoa 

Wajo42, La Mungkace’ Touddama-ng (1567-1607), yang bukan muslim, 

membicarakan dan membandingkan persoalan-persoalan ketauhidan antara agama 

Islam dan Kristen. Namun, ia tidak puas dengan penjelasan La Mungkece’,43 

                                                             

41Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 82, 

42 Raja kerajaan sahabat yang dituakan dan sering dimintai pendapatnya mengenai 

masalah-masalah penting. 

43Dalam hikayat Wajo disebutkan bahwa, ketika arung Wajo mendekati kematiannya. 

Karaeng Matoaya melayatnya dan menanyakan beberapa hal kepadanya, di antara pertanyaannya: 

Apakah sebab sehingga engkau berani dan panjang umur, serta mengapa daerah engkau begitu 

makmur?”, dijawab oleh arung Wajo “sebabnya karena saya tidak pernah membohongi diri 
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maka akhirnya ia berketetapan untuk mengundang mubalig yang tersohor pada 

masa itu yaitu Dato’ Ri Bandang Abdul Makmur Khatib Tunggal orang 

Minagkabau dari Koto Tangah, datang bersama Khatib Sulaiman yang kemudian 

dikenal dengan nama Dato’ Patimang dan Khatib Bungsu yang dikenal dengan 

nama Dato’ Ri Tiro, maka mulailah Islamisasi dilakukan di kerajaan kembar 

Gow-Tallo.44 

Mengenai siapa sebenarnya ketiga ulama tersebut juga masih mengundang 

berbagai perbedaan pendapat, apakah ia benar berasal dari Koto Tangah 

Minangkabau, atau ulama yang diutus dari Aceh, ataukah ulama yang didatangkan 

dari Arab Mekah.45 

Salah satu sumber lokal Bima disebutkan bahwa Dato’ Ri Bandang 

merupakan seorang Arab yang tinggal di Sumatera bernama Syekh Maulana 

Jalaluddin, sedangkan Dato’ Ri Tiro dianggap sebagai orang Aceh yang berasal 

dari Pidie dan menyelesaikan studinya di Tiro.46 

                                                                                                                                                                       
sendiri, lebih-lebih kepada Dewata Seuwae (Tuhan yang Maha Tunggal); karaeng Matoaya 

bertanya kepada arung Matoa Wajo: “Arung Matoa menjawab: “Hanya ada satu Dewata, namun 

banyak utusan-Nya.” Kemudian Karaeng Matoaya menanyakan lagi: “Apakah Tuhan tidak 

memilki ibu dan ayah?,” arung Matoa berkata: “Ya, hanya untuk alasan itu Dia disebut Tuhan, 

bahwa Dia tidak berayah dan beribu.” Dalam nasehat selanjutnya arung Wajo menjelaskan, bahwa 

ia telah bermimpi, yakni tiga tahun sebelum ia tutup usia, maka akan datang suatu agama baru dari 

posi’ tana (pusat bumi atau Mekah) yang mewajibkan orang untuk menyembah dewata Seuwae 

secara langsung dan menganjurkan supaya karaeng Matoaya memeluk agama itu. Arung Wajo 

juga menjelaskan bahwa agama baru itu sama saja dengan ajaran dalam lontara’ yang 

menganjurkan kebaikan dan menolak kejahatan, perbedaannya hanyalah bahwa agama baru itu 

melarang orang untuk makan cemegguk (daging babi), anjing, tikus, ular, buaya, dan segala 

binatang yang kotor. Juga dilarang minum takammelawek (tuak pahit yang memabukan). Cara 

menyembahnya ialah memuja Tuhan dengan sujud. Lihat Noorduyn, Islamisering Van Makassar, 

h. 263, lihat juga Andi Zainal Abidin Farid, Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan (Ujung 

Pandang: Hasanuddin University Press, 1999), h. 226-228 yang dikutip dari Lontara’ Sukkukna Ri 

Wajo dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 83. 

44Mukhlis Paeni, dkk, Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: Depdikbud, 1995), h. 90 

dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 82-83. 

45Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h.. 84. 

46H. T. Damste, Islam en Sirihpoean te Bima (Soembawa) Atjehsche Invloeden?, h. 55-

65. Tiro yang dimaksud di sini adalah kampung Bitaj di Aceh, bukan kampung Tiro di Bulukumba 
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Sumber lain terdapat dalam Babad Lombok, bahwa Sunan Giri 

memerintah para pangeran Jawa Timur dan Palembang untuk menyebarkan Islam 

diseluruh nusantara Bagian Timur. Di antaranya, Lembu Mangkurat berangkat ke 

Banjar, Dato’ Bandan (Dato’ Ri Bandang) diutus ke Makassar, Timor, Seram, dan 

Selayar, serta Pangeran Prapen yang merupakan putranya sendiri diutus ke 

Lombok, Bali, dan Sumbawa.47 

Terlepas dari versi mana yang mendekati kebenaran, ketiga ulama 

tersebutlah yang memiliki peranan penting dalam upaya peng-Islaman para 

penguasa kerajaan lokal dan masyarakatnya di daerah Sulawesi Selatan. 

Keberhasilan dakwah tersebut ditandai dengan perkembangan Islam yang begitu 

pesat dan kuat tertanam dalam hati masyarakat. Dan ketepatan metode yang 

digunakan, yang dikenal dengan sebutan Pola Konversi Keraton.48 Proses 

Islamisasi seperti ini hanya dapat dilakukan dalam suatu struktur negara yang 

telah memiliki basis legitimasi geneologis. Konversi agama dijalankan, tetapi 

pusat kekuasaan telah ada lebih dahulu. Pola ini terjadi juga di Ternate dan 

Banjarmasin.49 

Mengenai waktu masuknya Islam secara resmi di kerajaan Gowa terdapat 

berbagai versi yang berkisar antara tahun 1603-1607, seperti versi pertama yang 

                                                                                                                                                                       
Sulawesi Selatan, dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, 

h. 84. 

47Henri Chambert Loir, Dato’ ri Bandang, Legendes de I’Islamisation de la Region de 

Celebes-Sud, h. 160 dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi 

Selatan, h. 84. Lihat kembali: peng-Islaman raja Gowa-Tallo menurut cerita rakyat Makassar di 

atas. 

48Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasaah Islamiyah II (Jakarata: PT Raja 

Grasindo Persada, 1995), h. 226. Baca juga: Bahaking Rama, Metode Penyebaran Islam pada 

Awal Perkembangannya di Sulawesi Selatan dan Relevansinya dengan Dakwah Islam di Ujung 

Pandang Dewasa Ini, Jurnal Penelitian dan Informasi Sosial Keagamaan (Ujung Pandang: Pusat 

Penelitian IAIN Alauddin, 1997). 

49Taufik Abdullah, Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara; Sebuah Perspektif 

Perbandingan dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 

85. 
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dikemukakan oleh sejarawan di antaranya Roelof Blok Raffles, Couver, Erkelens, 

Schrieke, dan A. Ligtvoet, yang mengutip dari Lontara’ Bilang:50 

Hera 1603 Hijara’ Sanna’ 1015 
22 Satembere’, 9 Jumadele’ awala’, malam Juma’ 
Namantama Islam karaenga rua sisari’battang. 
(1603 Masehi 1015 Hijriah 
22 September, 9 Jumadil Awal, malam Jum’at 
Telah masuk Islam raja dua bersaudara 

Pendapat yang kedua mengatakan Islam masuk di kerajaan Gowa pada 

tahun 1605, hal ini dikemukakan oleh Craufurd.51 Sementara pendapat ketiga 

mengatakan bahwa Islam masuk di kerajaan Gowa pada tahun 1607, 

dikemukakan dalam Makasaarsche Historeien.52 

Noorduyn mengatakan bahwa waktu masuknya Islam di kerajaan Gowa 

yang paling tepat adalah hari kamis tanggal 22 September 1605 bertepatan tanggal 

9 Jumadil Awal 1014 Hijriah dan raja yang memeluk Islam pada tanggal itu ialah 

raja Tallo yang juga menjabat sebagai Mangkubumi dalam kerajaan Gowa, yakni 

I Mallingkang Daeng Manyonri’ dan bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam 

dan diikuti oleh raja Gowa I Mangnga’rangngi Daeng Manrabbia dengan 

pengucapan syahadat dan bergelar Sultan Alauddin.53 Dua tahun kemudian setelah 

masuknya Islam dua raja tersebut, seluruh rakyat Gowa dan Tallo berhasil di-

Islamkan, sebagai buktinya diadakan shalat Jum’at yang pertama kalinya di Tallo 

yakni pada tanggal 9 November 1607 M (18 Rajab 1016 H). Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Ligtvoet:54 

                                                             

50Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 78. 

51Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 78. 

52P. Bleeker, J. Munnich, E. Netscher, Makasaarsche Historien I, dalam Suriadi 

Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 78-19. 

53Noorduyn, Islamisering Van Makassar dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, 

Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 79. 

54A. Ligtvoet, Transcriptie van het Dagboek der Vorsten van Gowa en Tallo, met 

Vertalung en Aanteekeningen dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di 

Sulawesi Selatan, h. 79-80. 
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Hera 1607 Hijara’ sanna’ 1017 
9 Noembere’, 18 Ra’ja, hari Juma’. Naunru mammenteng jumaka ri Tallo, 
uru sallanta’. 
1607 Hijriah 1017 Masehi 
9 November, 18 Rajab, hari Jum’at. Pertama kalinya shalat Jum’at 
didirikan, ketika kita pertama masuk Islam. 

Shalat Jum’at pertama ini merupakan suatu peristiwa yang menandakan 

resminya kerajaan Gowa menjadi negeri Islam, atau dikatakan bahwa resminya 

kerajaan Gowa beralih dari da>r al-harb (wilayah kafir) dan merupakan awal 

wilayah kerajaan Gowa masuk dalam bagian da>r al-Islam (dunia Islam).55 

Setelah raja Tallo dan Gowa memeluk Islam, maka agama Islam 

dimaklumkan sebagai agama resmi kerajaan. Dalam perkembangannya kedua 

kerajaan tersebut menjadi pusat penyiaran Islam, bahkan sampai keluar daerah 

Sulawesi Selatan. Dengan pegangan bahwa setiap muslim merupakan 

pendakwah.56 Syari’at ini kemudian dijadikan oleh raja Gowa sebagai kewajiban 

untuk menyeru kepada kebaikan. Sehingga raja Gowa mengirimkan seruan 

kepada raja-raja Bugis yang masih menganut paham animisme, supaya masuk ke 

dalam Islam sebagai jalan yang paling baik.57 

Selain kewajiban berdakwah bagi setiap muslim pegangan raja Gowa 

untuk menyiarkan Islam ke kerajan Bugis, karena sebelum Islam menjadi agama 

                                                             

55Noorduyn, Makassar and The Islamization of Bima dalam Suriadi Mappangara dan 

Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 81. 

56Berdasarkan firman Allah Swt., dalam QS al-Taubah/9:71 “Dan orang-orang yang 

beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain 

mereka menyeru (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, 

menunaikan zakat, dan taan kepada Allah dan rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. 

Sungguh, Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana.”; Lihat juga: QS al-Imran/3: 104 dan 110; QS 

Fushilat/41:33; QS al-Nahl/16 :125; QS al-Anbiya>/21: 107. 

57Abu Hamid, Selayang Pandang Uraian Tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-

Makassar di Sulawesi Selatan dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di 

Sulawesi Selatan, h. 89. 
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resmi kerajaan. Raja-raja pernah mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian 

dikenal dengan ulu ada’, yang merupakan ikrar bersama yang berbunyi:58 

“Bahwa barangsiapa (di antara raja-raja itu) ada yang menemukan suatu 
jalan yang lebih baik, maka yang menemukan jalan tersebut, berkewajiban 
untuk memberitahukannya kepada raja-raja lainnya yang turut berikrar 
pada perjanjian tersebut” 

Berdasarkan perjanjian yang telah diikrarkan bersama itu, sultan kerajaan 

Gowa lalu mengajak raja-raja yang lain supaya menempuh pula jalan yang lebih 

baik dari sebelumnya, yaitu memasuki Islam. Seruan kesultanan Gowa tersebut 

mendapatkan sambutan dari beberapa raja kerajaan kecil. Sehingga penyiaran 

Islam di daerah raja-raja itu diterima dengan damai dan rela.59 

Ketika kaum bangsawan Makassar telah memeluk Islam semuanya, maka 

tiga tahun kemudian, kebijakan kerajaan Gowa lewat mangkubumi karaeng 

Matoaya mengalihkan perhatiannya pada orang-orang Bugis. Dan untuk pertama 

kalinya dalam karir panjang politiknya, karaeng Matoaya meninggalkan 

kebijakan perdamaian dengan bangsa Bugis karena berkeyakinan bahwa 

menyebarkan Islam lebih besar manfaatnya. Pada mulanya mengajak Soppeng60 

dan Bone agar menerima Islam demi persahabatannya yang abdi dengan Gowa. 

Namun mereka menolak,61 sehingga karaeng Matoaya menyiapkan pasukan 

                                                             

58Abdurraak Daeng Patunru, Sejarah Bone (Ujung Pandang: YKSS, 1995), h. 93. Lihat 

juga Leonard Y. Andaya, The Heritage of Arung Palakka A History of South Sulawesi (Celebes) in 

the Seventeenth Century, VKI deel 90, Laiden: The Hague-Martinus Nijhoff, 198, h. 33 dalam 

Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 89. 

59Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 90. 

60Menurut sebuah sumber, Soppeng menjawab dengan mengirimkan potongan katun dan 

sebuah roda pintai, ini merupakan sebuah bentuk enghinaan tradisional bagi kejantanan pada masa 

itu. Lihat Lihat juga Leonard Y. Andaya, The Heritage of Arung Palakka A History of South 

Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century, VKI deel 90, Laiden: The Hague-Martinus Nijhoff, 

198, h. 33 dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 90. 

61Sebenarnya mangkau kerajaan Bone. Pada awalnya Latenri Ruwa pada saat diingatkan 

mengenai ikrar bersama dan ajakan masuk Islam, menerima ajakan tersebut dan bersedia masuk 

Islam. Namun ketika hal tersebut disampaikan kepada rakyatnya. Dewan adat ade pitue dan rakyat 

menolak hal tersebut, karena menganggap hal tersebut sebagai alasan uang dipergunakan oeh 

Gowa untuk merebut supremasi kekuasaan di daerah Sulawesi Selatan. Bahkan Latenri Ruwa 

dipecat dari jabatannya, sehingga dia meninggalkan Bone dan pergi ke Makassar untuk 
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kerajaan Gowa untuk menyerang mereka dalam perang yang dikenal dengan 

Musu Selleng (perang Islam).62 

Gowa melancarkan sejumlah perang untuk memaksa beberapa kerajaan di 

Sulawesi Selatan agar menerima Islam. Sehingga kerajaan-kerajaan tersebut 

berturut-turut di Islamkan, seperti yang telah ditegaskan oleh Samuel Denis dalam 

suratnya kepada Dewan XVII 1612 bahwa “raja Gowa dengan paksa telah 

menundukkan orang-orang Bugis dan kini mereka Moor (Muslim)”, Soppeng 

(1609), Wajo (1610), Bone (1611).63 Hal tersebut juga disebutkan dalam Lontara’ 

Bilang raja Gowa-Tallo:64 

Hijara’ Sanna’ 
Namantama Islam tu Soppenga 
Hera 1610 Hijara’ Sanna’ 1019 
10 Mai, 10 Sappara’. Namantama Islam tu Wajoka 
Hera 1611 Hijara’ Sanna’ 1020 
23 Noembere’, 23 Rumallang, Salasa. Nabeta Bone ri Bundu’ 
Kasallangnga. 
Masehi Hijriah 
Orang-orang Soppeng masuk Islam 
1610 Masehi 1019 Hijriah 
10 Mei, 10 Safar 
Orang-orang Wajo memeluk agama Islam 
1611 Masehi 1020 Hijriah 
23 November, 23 Ramadhan, Selasa Bone dikalahkan dalam perang peng-
Islaman. 

                                                                                                                                                                       
menyatakan ke Islamannya serta memperdalam ajaran Islam, hingga beliau wafat di Bantaeng. 

Adapun yang diangkat sebagai penggantinya ialah La Tenri Pale arung Timurung, putera 

Arumpone La Inca Matinroe ri Adenna, yang dijuluki Toakeppeang sebagai arumpone. Lihat 

Abdurraak Daeng Patunru, Sejarah Bone, h. 99-109. Baca juga: Andi Mansur Hamid, Musu 

Selleng ri Tana Ugi dan Awal Keberadaan Agama Islam di Tanah Wajo dalam Bingkisan Bunga 

Pampai Budaya Sulawesi Selatan(Ujung Pandang: YKSS, 1988/1989). Baca juga: Barbara Sillars 

Harvey, Pemberontakan Kahar Mudzakar dari Tradisi ke DI/TII (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 

1989), h. 35-36 dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, 

h. 90. 

62Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 90. 

63A. Thomassen A Thuessink van Der Hoop, N. J. Krom, R. A. Kern, Geschiedenis van 

Nederlandsch Indie deel I (N. V. Uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel Amsterdam, 1938), 

h. 357 dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 91. 

64A. Ligtvoet, Transcriptie van het Dagboek der Vorsten van Gowa en Tallo, met 

Vertalung en Aanteekeningen dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di 

Sulawesi Selatan, h. 90-91. 
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Berdasarkan dari berbagai sumber dan penjelasan di atas tersebut, maka 

peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa peng-Islaman di Sulawesi Selatan 

tidak terlepas dari tokoh-tokoh ulama yaitu Abdul Makmur Khatib Tunggal yang 

kemudian terkenal dengan nama Dato ri Bandang yang meneruskan perjalanannya 

ke Gowa dan dalam dakwahnya beliau lebih menekankan persoalan Fiqih, 

Sulaiman Datuk Sulung yang kemudian dikenal dengan nama Datuk Patimang 

yang menyebarkan Islam di Luwu dengan mengutamakan pendekatan ajaran 

tauhid, dengan menggunakan kepercayaan lama (yaitu kepercayaan zaman 

Sawerigading yang percaya kepada Dewata Seuwae), Abdul Jawad Khatib 

Bungsu yang menyebarkan Islam di Tiro (Bulukumba) yang melakukan 

pendekatan Tasawuf.65 

Demikianlah penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan sebagai 

gelombang pertama dari Aceh. Yang diikuti pengiriman ulama gelombang kedua 

dari Aceh sekitar tahun 1662 yaitu Sayyid Jalaluddin di Gowa. Ulama ini 

merupakan keturunan Arab (Sayyid) yang kemudian menikahi I Acara Daeng 

Tamami yang merupakan seorang bangsawan.66 

                                                             

65Andi Rasdiyanah, Latoa Lomtarak Tana Bone, h. 36-37. 

66Lebih dahulu kedatangan al-Imam Al-Sayyid al-Kabir al-Hussaini. Menurut keterangan 

Abdul Rahman al-Ahmadi, pegawai kementrian Kebudyaan Belia dan Sukan Malasyia kepada 

Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid tahun 1977 ketika di undang oleh pemerintah Malasyia untuk 

memberikan ceramah. Keterangan pejabat Malasyia tersebut dibenarkan oleh Puang Ramma, yang 

menyatakan bahwaulama  tersebut datang dari Aceh menuju Pare-Pare. Dari sana ke Wajo, dan 

beliau meninggal dunia di Tosora sehingga digelar Sehetta Tosora. Yang meninggalnya memiliki 

beberapa pendapat yaitu pada abad X, abad XIV. Sayyid aliHussaini tersebut menurut silsilah 

Puang Ramma (conform silsilah Sultan Banten Tirtayasa), adalah keturunan langsung dari 

Sayyidina Husain dan ratu Persia (Iran) bernama Syahribanon. Satu-satunya putera Husain ialah 

imam Ali Zainal Abidin yang menikah dengan putera Hasan (sepupunya). Keturunan mereka 

termasuk sultan Banten Abdul Fathi Abdul Fatah, pangeran Surya, sultan Ageng Tirtayasa, mertua 

Syekh Yusuf al-Makassari. Namun Lontarak Wajo tidak menyebutkan kedatan Sayyid al-Hussaini 

di Tosora. Terjadi kemungkinan bahwa ajaran al-Hussaini tentang ke-Esaan Tuhan mempengaruhi 

kepercayaan orang Bugis tentang Dewata Seuwae. (Andi Zainal Abidin Farid, Wawancara di 

Ujung Pandang, tanggal 3 November 1994) dalam Andi Rasdiyanah, Latoa Lomtarak Tana Bone, 

h. 37. 
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Berkaitan dengan tradisi jepe’ sura dilaksanakan oleh masyarakat 

Sulawesi Selatan berdasar dari aspek pengetahuannya mengenai waktu dan hari-

hari baik dan buruk dalam kehidupan. Kemudian sistem kepercayaan tersebut 

diberikan tanda-tanda dan perayaan-perayaan tersendiri untuk memperingatinya. 

Sistem pengetahuan masyarakat Sulawesi Selatan tersebut bermacam-

macam berdasarkan pengaruh lingkungan alam sekitar dan kebutuhan masyarakat. 

Pengetahuan masyarakat Sulawesi Selatan yang berhubungan dengan kehidupan 

dalam suatu lingkungan masyarakat, disebut sebagai kutika atau pitika. 

Kutika atau pitika merupakan kumpulan catatan tentang waktu-waktu yang 

baik dan buruk dalam melakukan suatu pekerjaan. Memberikan pengetahuan 

tentang kapan waktu untuk memulai suatu pekerjaan seperti mendirikan rumah, ke 

sawah, manaiki rumah baru, memulai usaha, dan sebagainya. Serta termasuk 

pedoman pengetahuan untuk mengetahui makna mimpi, gerakan-gerakan pada 

bagian tubuh, suara-suara hewan, dan sebagainya.67 

Masyarakat Sulawesi Selatan sampai pada saat ini masih mempercayai 

adanya hari baik dan buruk dalam mengerjakan atau memulai suatu pekerjaan 

ataupun melakukan perjalanan. mereka juga selalu mengitung-hitung hari dan 

waktu dalam setiap harinya untuk mengetahui hari dan waktu yang baik dan 

buruk. 

Hari dan waktu yang tidak baik untuk melakukan perjalanan dan pekerjaan 

tertuang dalam naskah tujuh, yaitu tujuh hari sial dalam setiap bulannya. 

Perhitungan tersebut dimulai di malam terbitnya bulan (Qamariah). Naskah tujuh 

tersebut antara lain:68 

1. Napammumbanga sipattanga bulanga (malam pertama terbitnya bulan). 

                                                             

67Halilintar Lathief, Orang Makasar, (Edisi ke 2; Yogyakarta: Padat Daya, 2014), h. 137. 

68Halilintar Lathief, Orang Makasar, h. 137-138. 
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2. Salapang bangnginna bulanga (malam kesembilan terbitnya bulan). 

3. Sampulona salapang bulanga (malam kesembilan belas terbitnya bulan). 

4. Ruampulona salapang bulanga (malam kedua puluh sembilan terbitnya 

bulan). 

5. Cappa araba (hari rabu terakhir pada setiap bulan). 

6. Napammumbanga muharrang (setiap hari/malam terbitnya muharram 

dalam setiap bulan, dan berlangsung selama setahun). 

Selain kepercaayaan tentang adanya hari baik dan buruk, masyarakat juga 

mempercayai tanda-tanda pada alam flora dan fauna di antaranya gerak, tingkah 

laku, keadaan burung dan binatang, yang mempunyai arti bagi kehidupan 

masyarakat baik berupa firasat mengenai arti keberuntungan, kerugian atau 

malapetaka. Masyarakat juga percaya terhadap tanda-tanda pada tubuh yang 

berupa tahi lalat, garis-garis telapak tangan, gerakan-gerakan yang terjadi pada 

anggota badan tertentu, serta setiap anggota badan tertentu mempunyai arti 

tersendiri terhadap gambaran kehidupannya. Adapun tujuan tersebut berpengaruh 

kepada berlangsungnya kehidupan manusia dan alam yang kemudian terbentuk 

dalam kasipalli (pantangan) yang merupakan bagian dari rapang.69 

Pamali dapat juga berupa kata-kata tertentu pada tempat dan waktu 

tertentu, misalnya ketika berlayar atau sedang menanam padi. Pamali 

mengucapkan kata-kata seperti api, tidak ada. Pada kegiatan kehidupan sehari-hari 

masyarakat Makassar juga terdapat kepercayaan antara lain:70 

1. Kalau keluar rumah dan diperjalanan bertemu dengan orang buta, maka 

pekerjaan tersebut tidak akan berhasil. Dan juga ketika sebelum berangkat 

ada orang yang banyak tanya-tanya. 

                                                             

69Halilintar Lathief, Orang Makasar, h. 138-142. 

70Halilintar Lathief, Orang Makasar, h. 135. 
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2. Kupu-kupu masuk rumah, dipercayai sebagai alamat akan datang tamu dan 

rezki. Demikian juga ketika tangan bertemu dipiring pada waktu yang 

bersamaan. 

3. Menggigit lidah atau bagian lain di dalam mulut, dipercayai akan 

mendapatkan rezki. 

4. Seorang gadis yang ketika makan tiba-tiba ikatan rambutnya terbuka, 

dipercayai akan mendapatkan jodoh. 

5. Ketika keluar rumah dan kakinya tersandung, dipercayai sebgai alamat 

akan adanya bahaya, sehingga diharuskan untuk kembali ke rumahnya dan 

memulai langkah kembali. 

Masyarakat Sulawesi Selatan masih sangat kental dengan berbagai tradisi 

yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Namun, dengan masuknya 

Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang 

telah di turunkan oleh nenek moyang mereka. Melainkan, ulama dan masyarakat 

Sulawesi Selatan mengubah dan memperbaiki tradisi-tradisi menyimpang yang 

mereka percayai dan menggantinya dengan tradisi-tradisi yang lebih sarat akan 

ajaran Islam. 

Sehingga Islam dapat hadir sebagai ajaran agama yang mampu mengubah 

sistem dan kepercayaan masyarakat dari kejahiliyaan kepada jalan yang lebih 

baik. Terutama dalam unsur-unsur pengetahuan tentang berbagai larangan atau 

disebut pamali, pitika yang terkait oleh masalah pengetahuan tentang waktu-

waktu yang baik, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Sebagaimana dalam 

Lontara Pangisengeng disebutkan: 

“Rekko muharrangngi na siamek uléngngé/ maéga jaq na paturung Allah 
Taala ri tanaé/ Maéga to sara ininnawa na arungngé/ Enrengngé tau 
tabbek na/ Madecengngi masidekka ro to namase-maseé.”71  

                                                             

71Ahmad Yunus, Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan, dalam Mustaqim 

Pabbajah, Religiusitas Dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar, h. 402-403. 
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“Jika terjadi gerhana bulan pada bulan muharram, banyak kejahatan yang 
di turunkan Allah Ta’ala di dalam negeri. Banyak kesusahan hati yang menimpa 
pada raja dan rakyatnya. Sebaiknya, untuk menghindari itu, kita banyak 
bersedekah kepada orang miskin.” 

 Lontara pangisengeng di atas menyinggung nama bulan dalam kalender 

Islam, yakni bulan Muharram. Hal ini menunjukkan bahwa lontara tersebut ditulis 

setelah Islam diterima di Sulawesi Selatan. Selain itu, dapat diartikan bahwa 

kepercayaan lama masih tetap berlangsung setelah Islam diterima baik oleh 

masyarakat, walaupun ada yang ditinggalkan, dilestarikan, dan dialih fungsikan 

dengan kegiatan-kegiatan yang sarat akan makna-makna Islam. 

Masyarakat Sulawesi Selatan memaknai bulan Muharram sebagai bulan 

yang suci dan keramat, serta sebagai tanda hari kemenangan Islam pada zaman 

Rasulullah saw., sehingga masyarakat merayakannya dengan suka cita. Mereka 

merayakan hari Asyura tersebut dengan berbelanja barang-barang untuk 

kepentingan rumah tangga terutama alat-alat dapur dan membuat bubur tujuh 

warna yang merupakan warna dasar putih, merah, dan hitam.72 Masyarakat 

Sulawesi Selatan menyambut hari ke 10 Muharram dengan istilah bahasa mereka 

di antaranya pada suku Bugis Makassar disebut dengan tradisi peca sura (Bugis), 

dan  jepe’ sura (Makassar). 

Jepe’ sura merupakan tradisi religi yang dilaksanakan setiap tanggal 10 

Muharram yang lahir dari pribumisasi Islam dengan kearifan lokal yang ada 

dalam masyarakat. Perayaan 10 Muharram ditandai dengan acara jepe’ sura. 

Sebagai sebuah syiar “akkumpulu ta’ ri lalang kabajikanga” (berkumpul di jalan 

kebenaran), yang telah di tanam oleh para ulama Islam di Sulawesi Selatan, 

sebagai upaya perekatan dan kolaborasi tradisi lokal yang ada dalam masyarakat 

                                                             

72Arikunto, WWW. Eramuslim.Com dalam Jurnal Nurhayati, Suraya Attamimi, Tradisi 

Ashura Pada Masyarakat Muslim Kota Palu Dalam Prespektif Syi’ah, h. 141. 
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dengan nilai-nilai agama Islam agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dengan kebudayaan Bugis Makassar.73 

Sebagai salah satu hari besar dalam Islam, masyarakat Sulawesi Selatan 

memperingatinya dengan tradisi jepe’ sura dalam bahasa Makassar, yang berarti 

bubur sura untuk mengenang berbagai peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. 

Salah satunya memperingati keselamatan dan perjuangan nabi Nuh a.s., bersama 

umatnya pada saat berada di atas kapal. Di mana makanan yang tersedia bagi 

umat nabi Nuh a.s. telah berkurang dan tidak bisa mencukupi semua kebutuhan 

bagi umat nabi Nuh a.s. yang ada dalam kapal tersebut, dengan demikian maka 

nabi Nuh a.s. pada sat itu memerintahkan umatnya untuk berkumpul dan membuat 

bubur yang dicampur dengan berbagai bahan makanan yang masih tersisa, 

sehingga mampu mencukupi kebutuhan umatnya yang berada dalam kapal. 

Berdasarkan dari peristiwa tersebut, maka masyarakat di Sulawesi Selatan 

membuat jepe’ sura dengan makna simbolik bahwa makanan yang tercukupkan, 

dengan jepe’ (bubur) yang dihiasai dengan telur yang berwarna-warni, udang 

goreng, kacang goreng, dan tumpi-tumpi (berupa kelapa yang telah digoreng dan 

dicampur dengan ikan yang telah dimasak kemudian dibentuk segitiga kemudian 

digoreng). Dan membeli perlengkapan rumah tangga terutama perlengkapan dapur 

sebagai tanda rasa syukur atas kecukupan nikmat yang telah diberikan oleh Allah 

swt.74 

 

B. Teori Konstruksi Sosial dalam Jepe’ Sura (bubur asyura) 

                                                             

73Kaimuddin dan Liputan RCTI, Tradisi Bulan Muharram di Sul-Sel implementasi cerita 

dari perayaan 10 Muharram Kassi Maros, (diakses di 

http://www.sangbaco.web.id/2011/12/tradisi-bawaan-ke-sulawesi-selatan-peca.html (15 agustus 

2018). 

74Kaimuddin Mabbaco, Tradisi Bawaan ke Sulawesi Selatan, (www. Sangbaco.web.id 

diakses pada tanggal 30  juli 2018). 
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Konstruksi sosial (social contructions) merupakan sebuah teori sosiologi 

kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L Berger yang merupakan sosiolog dari 

New School for Social Research, New York dan Thomas Luckmann sosiolog dari 

University of Frankfurt. Menurut kedua ahli sosiolog tersebut, teori ini 

dimaksudkan sebagai satu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi 

pengetahuan (penalaran teoritis yang sistematis) dan bukan sebagai suatu tinjauan 

historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Oleh karena itu, teori ini tidak 

memfokuskan kapada hal-hal semacam tinjauan tokoh, pengaruh dan sejenisnya, 

tetapi lebih menekankan kepada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dari 

realitas sosialnya.75 

Realitas sosial dibangun melalui proses simultan. Pengetahuan yang di 

maksud adalah realitas sosial masyarakat. Realitas sosial tersebut adalah 

pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat 

seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi 

sosial. Realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan 

internalisasi. Menurut Berger dan Luckmann, konstruksi sosial tidak berlangsung 

dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan.76 Realitas 

sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia melalui 

kekuatan konstruksi sosial dalam melakukan hubungan sosialnya. Manusia 

sebagai individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi 

                                                             

75Peter L. Berger and Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan, terj. Hasan 

Basari dari The Social Contructions of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge 

(Jakarta: LP3S, 1990), h. 40-41 dalam Ani Yuningsih, Implementasi Teori Konstruksi  Sosial 

dalam Penelitian Public Relations (Mediator: journal Vol. VII No. 01, 2006), h. 61. 

76Nugroho, Heru, Konstruksi Sara, Kemajemkan, dan Demokrasi dalam H. M. Burhan 

Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, 

edisi pertama (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 89. 
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berdasarkan kehendaknya, dan bukan sebagai korban fakta sosial, namun sebagai 

produksi dan reproduksi dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.77 

Max Weber melihat realitas sosial sebagai perilaku sosial yang memiliki 

tujuan dan motivasi.78 Sedangkan Berger dan Luckmann mengatakan bahwa 

realitas sosial terdiri dari tiga macam, yaitu realitas objektif, simbolis, dan 

subjektif. Realitas Objektif terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang 

berasal dari luar diri individu dan realita itu dianggap sebagai suatu kenyataan. 

Realitas Simbolis merupakan bentuk ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam 

berbagai bentuk. Sedangkan Realitas Subjektif adalah realitas yang terbentuk 

sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam 

individu melalui proses internalisasi.79 

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann yang tertuang dalam buku 

The Social Contructions of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge 

(1990), merupakan proyek bersama yang dikerjakan oleh beberapa sosiolog dan 

filsuf yang mulai dirintis sejak tahun 1962-1963. Namun, karena alasan tertentu 

para filsuf dan sosiolog tidak dapat hadir sehingga buku tersebut hanya ditulis 

oleh dua ahli sosisolog yaitu, Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Teori 

Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann, memberikan perhatian pada kajian 

mengenai hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosisal tempat 

pemikiran tersebut muncul, berkembang, dan dilembagakan. Berger dan 

Luckmann memandang bahwa kenyataan tersebut dibangun secara sosial, 

                                                             

77Ani Yuningsih, Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public 

Relations, h. 61. 

78Sudikin Basrowi, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro (Surabaya: Insan 

Cendekia Surabaya, 2002), h. 201-203 dalam Ani Yuningsih, Implementasi Teori Konstruksi  

Sosial dalam Penelitian Public Relations, h. 61. 

79Subiakto, Henry, Dominasi Negara dan Wacana Pemberitaan Pers dalam H. M. Burhan 

Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, 

h. 89. 
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sehingga sosiologi pengetahuan harus menganalisis proses terjadinya hal tersebut. 

Dalam sosiologi pengetahuan atau konstruksi sosial Berger, manusia dipandang 

sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, 

sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses 

internalisasi yang mencerminkan kenyataan subjektif.80 

Tugas sosisologi pengetahuan menurut Berger, adalah untuk menekuni 

segala sesuatu yang dianggap “pengetahuan” dalam masyarakat. Pengetahuan 

merupakan kegiatan yang menjadikan suatu kenyataan bisa diungkapkan yang 

berbeda dengan kesadaran. Sedangkan kesadaran ialah individu yang lebih 

mengenal dirinya sendiri ketika berhadapan dengan kenyataan tertentu. 

Pengetahuan terkait dengan urusan subjek dan objek yang berbeda denga diri 

sendiri, sedangkan kesadaran lebih berurusan dengan subjek yang sedang 

mengetahui dirinya sendiri.81 

Dalam hal ini, Berger mendefenisikan mengenai peran dan hakikat 

sosiologi pengetahuan sebagai “kenyataan” dan “pengetahuan”. Kenyataan ialah 

apa yang tersirat dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui 

komunikasi lewat bahasa, bekerjasama lewat bentuk-bentuk organisasi-organisasi 

sosial. Kenyataan sosial tersebut ditemukan di dalam pengalaman intersubjektif. 

Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial ialah suatu penghayatan 

kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya, meliputi kognitif, 

psikomotorik, emosional, dan intuitif.82 Jika Durkheim dan Weber memisahkan 

                                                             

80Ani Yuningsih, Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public 

Relations, h. 61. 

81Sudikin Basrowi, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro dalam Ani Yuningsih, 

Implementasi Teori Konstruksi  Sosial dalam Penelitian Public Relations, h. 62. 

82Ani Yuningsih, Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public 

Relations, h. 62. 
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antara objektivitas dan subjektivitas, maka Berger memandang keduanya sebagai 

sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.83 

Masyarakat merupakan kenyataan objektif sekaligus sebagai kenyataan 

subjektif. sebagai kenyataan objektif masyarakat seperti berada di luar manusia 

dan saling berhadapan, sedangkan sebagai kenyataan subjektif, manusia berada 

dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, 

manusia sebagai pembentuk masyarakat dan masyarakat sebagai pembentuk 

manusia. Kenyataan sosial tersebut bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu 

kenyataan objektif dan kenyataan subjektif. kenyataan objektif merupakan 

kenyataan yang berada di luar diri manusia, dan kenyataan subjektif berada dalam 

diri manusia.84 

Berger dan Luckmann, mengatakan bahwa realitas ada tiga macam, yaitu 

realitas objektif yang dikenal sebagai eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi:85 

1. Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai 

produk manusia (society is a human product). Dan merupakan suatu usaha 

pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam 

kegiatan mental maupun fisik, yang telah menjadi sifat dasar manusia 

yang selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Sehingga 

menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.86 Sebagaimana tradisi jepe’ 

                                                             

83Sudikin Basrowi, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro dalam Ani Yuningsih, 

Implementasi Teori Konstruksi  Sosial dalam Penelitian Public Relations, h. 62. 

84Ani Yuningsih, Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public 

Relations, h. 62. 

85H.  M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, 

dan Ilmu Sosial Lainnya, edisi pertama (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 83. 

86H. M. Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma dan Diskursus 

Teknologi Komunikasi di Masyarakat (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 198. 
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sura yang menjadi sebuah produk manusia sendiri dalam penyampaian 

ekspresi diri manusia ke dalam dunia baik secara fisik maupun mentalnya. 

2. Objetivasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang 

dilembagakan atau mengalami proses institusional (society is an objective 

reality). Dan menjadi sebuah hasil yang telah dicapai baik mental maupun 

fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Kemudian hasil itu 

menghasilkan realitas objektif yang akan menghadapi penghasil itu sendiri 

sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia 

yang menghasilkannya. Misalnya, manusia menciptakan alat untuk 

kemudahan pekerjaannya atau kebudayaan non-materil dalam bentuk 

bahasa. Serta tradisi budaya jepe’ sura sebagai bentuk expresi kepercayaan 

mereka terhadap dunia gaib. Sehingga lewat proses objektivasi ini, 

masyarakat menjadi suatu realitas suigeneris.87 

3. Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-

lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi 

anggotanya (man is a social product). Proses imternalisasi tersebut 

merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran, 

sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. 

Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan 

ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai 

gejala internal bagi kesadaran.88 Dengan kata lain bahwa internalisasi 

merupakan pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa  

objektif sebagai pengungkapan suatu makna, atau internalisasi dalam arti 

umum merupakan dasar bagi pemahaman mengenai sesama manusia, yaitu 

                                                             

87H. M. Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma dan Diskursus 

Teknologi Komunikasi di Masyarakat, h. 198. 

88Sudikin Basrowi, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, h. 206. 
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pemahaman individu dan orang lain serta pemahaman mengenai dunia 

sebagai sesuatu yang maknawi dari kenyataan sosial.89 

Dengan memandang masyarakat sebagai proses yang berlangsung dalam 

tiga momen dialektis yang simultan (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi) 

serta masalah yang berdimensi kognitif dan normatif, maka yang dinamakan 

kenyataan sosial adalah suatu konstruksi sosial produk masyarakat sendiri (social 

contructions of reality) dalam perjalanan sejarahnya di masa lampau, ke masa 

kini, dan menuju masa depan.90 

Hubungan antara manusia (sebagai produsen) dan dunia sosial (sebagai 

produknya), tetap merupakan hubungan yang dialektis. Manusia dan dunia 

sosialnya berinteraksi satu sama lain, dan produk berbalik memengaruhi 

produsennya. Eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi merupakan momen 

dalam suatu proses dialektis yang berlansung terus-menerus. Masyarakat adalah 

produk manusia (society is a human product), masyarakat adalah kenyataan 

objektif (man is an objektive reality), dan manusia adalah produk sosial (man is a 

social product). Jika dalam proses ini ada satu yang diabaikan maka akan 

mengakibatkan terjadinya distorsi.91 

Sehingga dalam hal ini hubungan antara manusia dan tradisi saling 

melengkapi satu sama lain. Dalam proses eksternalisasi tradisi jepe’ sura menjadi 

sebuah produk manusia dan menjadi bentuk ekspresi manusia di dalam dunia baik 

                                                             

89Peter L Berger and Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan, terj. Hasan 

Basari dari The Social Contructions of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge dalam 

H.M Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat, h. 93-94. 

90Peter L Berger and Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan, terj. Hasan 

Basari dari The Social Contructions of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge dalam 

Ani Yuningsih, Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public Relations, h. 62. 

91Putera Manuaba, Memahami Teori Konstruksi Sosial (Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga, Journal Vol. 21 No. 03, 2008), h. 229. 
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secara mental maupun fisik serta menjadi sebuah kebiasaan manusia untuk selalu 

memberikan konstribusi di manapun mereka berada di dalam kehidupannya. 

Kemudian dalam proses objektivasi manusia menyerap kembali tradisi-tradisi 

yang mereka ciptakan sendiri sebagai bentuk kepercayan mereka tentang alam 

sekitar, sehingga menjadi sebuah kepercayaan yang terlembagakan di dalam 

masyarakat. Sehingga manusia dan kebudayaan saling mengikat satu sama lain. 

Dan dalam proses internalisasi, manusia menyerap kembali hasil dari kepercayaan 

tersebut sebagai bentuk manusia itu sendiri, sehingga manusia menjadi bagian 

dari tradisi tersebut. Sehingga dalam hal ini manusia sebagai pencipta tradisi 

tersebut kembali menyerap hasil dari kebiasaannya dan tradisi sebagai produk 

manusia memberikan sebuah kedisiplinan dalam perbuatan manusia dalam 

lingkungannya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dan kegunaan tertentuyang dilakukan dengan meggunakan suatu 

metode tertentu yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.1 

Dari defenisi di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

metodologi enelitian merupakan serangkaian cara yang bersifat rasional, empiris, 

dan sistematis yang mencakup keterpaduan antara metode dengan pendekatan 

yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang ada sehingga 

mencapai suatu tujuan yang lebih bersifat ilmiah. 

Penelitian ini tergolong jenis penelitian bersifat kualitatif deskriktif, karena 

penelitian ini memberian gambaran tentang hasil penelitian dengan cara 

mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di lapanagan2 atau dengan 

pemaparan data dalam bentuk deskripsi menurut bahasa, dan cara pandang 

subjektif penelitian.3 Penelitian ini akan mendeskripsikan objek secara ilmiah 

yaitu tradisi jepe’ sura di Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 

sebagai adat kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh 

masyarakat. 

 

                                                             

1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Alfabeta, 2013),  h. 1. 

2Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , h. 1. 

3Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (Cet II; Yogyakarta: Idea 

Press, 2015), h. 110-111. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten 

Maros. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian karena di desa tersebut masih 

sangat kental serta mempertahankan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang 

mereka baik sebelum maupun setelah masuknya Islam di nusantara. Salah satunya 

ialah tradisi peringatan 10 Muharram yang biasa disebut jepe’ sura. Tradisi 

tersebut merupakan tradisi yang selalu diadakan dan selalu diperingati setiap 

datangnya bulan Muharram terutama di tanggal 10 muharram. Walaupun tradisi 

tersebut dilakukan pula di daerah lain, namun memiliki perbedaan tersendiri mulai 

dari tata cara pelaksanaannya sampai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi 

tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat 

tersebut.  

B. Metode Dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan tafsir digunakan untuk mengkaji al-Qur’an tentang hal-hal 

yang terkandung dalam tradisi jepe’ sura melalui tafsir-tafsir ulama atau 

sumber lainnya, kemudian memberikan analisis kritis dan koparatif.4 

2. Pendekatan sosiologi, penting dilakukan untuk menggambarkan keadaan 

masyarakat, sebab penelitian dilakukan berdasarkan atas tradisi 

masyarakat yang telah mereka percayai sejak dulu.5 Dengan pendekatan 

sosiologi maka peneliti dapat mengetahui perilaku masyarakat selaku 

pelaksana tradisi tersebut sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang 

                                                             

4Abdul Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy (Makassar: Alauddin 

Press, 2009), h. 78. 

5Imron Arifin, Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan (Cet. II; 

Malang: Kalimantan Press, 1996), h. 34. 
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baik. Adapun teori yang akan dipakai oleh peneliti ialah teori konstruksi 

sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann:6 

a. Eksternalisasi, merupakan produk-produk sosial dari eksternalisasi 

manusia mempunyai suatu sifat yang sui generis dibandingkan dengan 

konteks organisisme dan konteks lingkungannya. Dengan demikian, maka 

penting untuk ditekankan bahwa eksternalisasi merupakan suatu keharusan 

antropologis yang berakar dalam perlengkapan biologis manusia. 

Keberadaan manusia tidak mungkin benrlangsung dalam suatu lingkungan 

interioritas yang tertutup dan tanpa gerak. Manusia harus terus-menerus 

mengeksternalisasikan dirinya dalam aktivita. Dengan demikian tahap 

eksternalisasi ini berlangsung ketika produk sosial tercipta di dalam 

masyarakat, dalam hal ini adalah tradisi (jepe sura) yang lahir dalam 

masyarakat, kemudian individu mengeksternalisasikan dirinya 

(penyesuaian diri) ke dalam sosikultural sebagai bagian dari produk 

manusia. 

b. Objektivasi, tahap objektivasi produk sosial terjadi dalam dunia 

intersubjektif masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap ini sebuah 

produk sosial berada dalam proses institusional, sedangkan individu, 

menurut Berger dan Luckmann7, memanifestasikan diri dalam produk-

produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya 

maupun bagi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi ini 

bertahan lama sampai melampaui batas tatp muka di mana mereka dapat 

                                                             

6H. M. Burhan Bungin, Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Iklan Televisi 

dalam Masyarakat Kapitalistik dalam H.M Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori 

Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, h. 84. 

7H. M. Burhan Bungin, Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Iklan Televisi 

dalam Masyarakat Kapitalistik, dalam H.M Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori 

Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, h. 84. 
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dipahami secara langsung. Dalam artian bahwa tradisi yang telah 

diciptakan oleh masyarakat diinstitusikan ke dalam masyaraakat dan 

individu sebagai masyarakat memanifestasikaan dirinya ke dalam lembaga 

tersebut. 

c. Internalisasi, pada tahap internalisasi individu sebagai bagian dari 

masyarakat mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial 

atau dalam hal ini tradisi (jepe’ sura) tempat di mana individu menjadi 

pelaku dan anggotanya.8 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan dan 

data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.9  Sumber data dalam penelitian ini 

terbagi atas dua bagian, yaitu: 

1. Sumber Data Primer  

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original (material mentah) 

dari pelaku yang disebut “first-hand information”.10 Data primer yaitu data 

empirik yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan wawancara terhadap 

beberapa informan. Sumber data primer juga merupakan sumber data yang 

langsung diperoleh dari lapangan. Sumber data primer dapat diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan melakukan observasi di 

lokasi penelitiaan yaitu di desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros 

selama beberapa hari. 

                                                             

8H. M. Burhan Bungin, Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Iklan Televisi 

dalam Masyarakat Kapitalistik, dalam H.M Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori 

Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, h. 90-91. 

9Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 157. 

10Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, dengan Kata Pengantar oleh M. Budyatna 

(Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 289. 
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Setelah observasi, peneliti melakukan wawancara dengan para informan 

dan melakukan dokumentasi yang diperoleh langsung oleh peneliti pada saat 

dilapangan yaitu pada saat pelaksanaan jepe’ sura. Informan adalah orang yang 

dimintai informasi oleh pewawancara yang diperkirakan menguasai dan 

memahami data-data terkait objek yang sedang diteliti.11  Informan dalam 

penelitian ini didapatkan dari masyarakat yang mengikuti tradisi jepe’ sura, baik 

kalangan tokoh-tokoh agama, kaum pelajar dan masyarakat biasa. Informan dalam 

penelitian dibagi menjadi dua yaitu informan utama dan informan pendukung. 

Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah para subyek 

penelitian yaitu masyarakat yang merayakan tradisi jepe’ sura, serta para tokoh 

agama. 

Daftar informan utama penelitian yaitu:  

No Nama Narasumber Jabatan Narasumber 

1. Syarifuddin, ditemui pada 8 maret 2019, 

peneliti pergi kekediaman beliau sekitar jam 

10:30, namun peneliti menemukan sedikit 

kendala karena rumah  beliau yang cukup jauh 

dari jalan raya sehingga peneliti harus berjalan 

kaki kurang lebih 1 kilo meter untuk sampai ke 

kediaman beliau. Akhirnya peneliti sampai ke 

kediaman beliau sekitar jam 11, namun lagi-lagi 

peneliti harus sabar karena beliau tidak berada 

di rumahnya melinkan sedang berada di tambak 

karena harus memantau kondisi tambak, karena 

Kepala Desa Minasa Upa 

yang berdiam di dusun 

Pappaka. 

                                                             

11M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2007), h. 34. 
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memang saat itu merupakan musim hujan, 

sehingga para petambak harus sering memantau 

dan menggati air di tambak agar udang dan ikan 

tetap dalam keadaan sehat. Bapak Syarifuddin 

tinggal di kediamannya berjumlah 5 orang 

terdiri dari pabak Syarifuddin dan istrinya yang 

bernama dg. Te’ne, anak 2 orang yang bernama 

Syarifa Nahira, adiknya Putri Ramadhani, dan 

ibunya yang sudah janda karena ditinggal mati 

yang bernama hj. Tambai. Pada jam 11:25 

akhirnya beliau pulang dari tambak dan 

langsung menyambut kami dengan ramah. 

Setelah beberapa menit berbincang-bincang 

peneliti mulai mencoba untuk masuk kepada 

topik inti yaitu pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan tradisi jepe’ sura (bubur 

Asyura), dan beliau memberikan jawaban yang 

cukup memuaskan peneliti bahkan peniliti 

mendapatkan informasi tambahan di luar dari 

pertanyaan-pertanyaan yang peneliti tanyakan. 

2. H. Husaini atau akrab dipanggil H berumur 76 

tahun. Poimang, beliau merupakan orang yang 

sangat dihormati oleh masyaarakat karena 

beliau pernah sekolah di pondok pesantren DDI 

Mangkoso selama 6 tahun. Dan beliau di angat 

menjadi imam dusun Cambayya dan diangkat 

Imam dusun Cambayya 
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sebagai guru mengaji. Peneliti menemui beliau 

pada saat turun hujan deras setelah zuhur di 

masjid Cambayya Baburrahma>n, tepatnya jam 

13: 11 dan pada saat itu juga peneliti langsung 

di sambut dengan senyuman dan langsung 

memulai percakapan dengan ramah. 

Berlangsung selama 5 menit, peneliti 

menanyakan beberapa pertanyaan terkait tradisi 

jepe’ sura (bubur Asyura). Dan beliau mulai 

dengan menarik dan menghela nafas panjang 

sambil memandang air hujan yang turun 

semakin deras, kemudian memegang pundak 

saya dan berkata sudah sekian lama saya ada di 

kampung ini menjadi imam dan guru mengaji, 

namun belum ada satu orangpun yang 

menanyakan soal tradisi kita ini. Dan sampai 

saat sebelum kamu menyanyakan tradisi kita ini 

saya khawatir kepada anak-anak muda 

sekarang, karena mungkin kurang 

memperhatikan terkait tradisi kita ini yang 

memiliki makna yang sangat dalam bagi 

kehidupan. 

3. Manna dg. Lurang berumur 48 tahun, peneliti 

menemui beliau di kediamannya sekitar jam 

16:23. Pendidikan beliau sampai tamat SD dan 

tidaki melanjitkan lagi kejenjang berikutnya 

Imam Desa Minasa Upa 

kecamatan Bontoa 

kabupaten Maros yang 

tinggal di perbatasan 
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karena lebih memilih untuk membantu orang 

tua dan menikah. Namun beliau  merupakan 

murid dari KH. Abd. Azis yang merupakan 

pimpinan pondok pesantren di Leko’ Ala 

Maros. Manna dg. Lurang tinggal bersama 6 

orang kelurga, beliau dan istrinya yang bernama 

Sitti Khalija, anak pertama bernama Firman, 

anak kedua bernama Said, anak ketiga bernama 

M. Akbar, dan anak yang keempat bernama Zul 

Fahmi, namun 2 orang anaknya pergi merantau. 

Yaitu Firman yang ke Jakarta, dan Said yang 

pergi ke Kalimantan. 

dusun Kalupenrang dan 

Pappaka. 

4. Dg. Nyulle berumur 72 tahun, beliau 

merupakan tokoh adat masyarakat, yang selalu 

diminta untuk menyembelih hewan. Beliau 

tinggal di dusun Kalupenrang yang berada di 

bagian paling terpencil di dusun itu. Beliau 

telah ditinggal mati oleh istrinya dan memiliki 4 

orang anak yang telah menikah semuanya yang 

bernama Abdul Azis selaku ketua RT, Hindong, 

Mantasia, dan Kadi. Peneliti bertemu beliau 

secara tidak terduga, di tempat penyembelihan 

hewan, dan peneliti berusaha untuk bertanya 

terkait tradisi jepe’ sura (bubur Asyura) karena 

beliau memang orang yang sangat susah untuk 

ditemua karena selain wibawanya yang tinggi 

Tokoh adat desa Minasa 

Upa (penyembelih 

hewan-hewan yang akan 

digunakan untuk acara 

pernikahan, maudu’, dan 

acara-acara lainnya) 
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beliau juga selalu berada di tempat 

penyembelihan dan di tambak-tambak beliau. 

5. Daeng Hasan akrab dipanggil dg. Ngasang 

berumur 67 tahun, beliau merupakan 

narasumber yang peneliti bertemu di kediaman 

salah satu keluarga yang mengadakan assuro 

mmaca dan yang menjadi paca-nya adalah 

beliau sehingga peneliti langsung menyanyakan 

pendapat beliau mengenai tradisi jepe’ sura 

(bubur Asyura) setelah upacara ammaca telah 

selesai sambil menikmati hidangan yang telah 

di do’akan percakapan berjalan berjalan dengan 

nikmat. 

Tokoh  masyarakat yang 

menjadi Pabaca. 

6. Hj. Bollo berumur 69 tahun, beliau merupakan 

nenek dari peneliti sendiri yang menjadi tokoh 

masyarakat, dan selalu diminta untuk 

memberikan wejangan kepada masyarakat yang 

akan hendak melaksanakan hakikatan, atau 

acara lainnya. Walaupun sebagai nenek dari 

peneliti, namun peneliti sangat susah untuk 

menggali informasi-informasi yang terkait 

dengan tradisi jepe’ sura (bubur Asyura) karena 

kesibukan dan wibawanya. 

Tokoh masyarakat yang 

menjadi penasehat 

masyarakat terkait hal-hal 

yang akan hendak 

dilakukan. Sepertti 

medirikan rumah, pa’cini 

wattu. 

Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini umumnya adalah 

masyarakat yang mengikuti kegiatan jepe’ Sura, dan tidak melakukannya di Desa 

Minasa Upa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 
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1. Sumber  Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. 

Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi 

original,12 serta al-Qur’an dan kitab tafsir. Data sekunder sering juga disebut 

sebagai “second-hand information”.13 

a. Foto 

Sekarang ini sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan 

penelitian kaulitatif, karena dapat diapakai dalam berbagai keperluan. Foto 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada 

dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto 

yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.14 

b. Kepustakaan 

Kepustakaan yang dimaksud adalah literatur dan hasil penelitian yang 

relevan. Sumber data tertulis ini seperti laporan penelitian ilmiah, skripsi, buku-

buku yang relevan, media massa, kitab-kitab tafsir dan lain-lain. Peneliti 

menggunakan kepustakaan dari berbagai sumber yaitu buku, internet, skripsi, 

artikel dan jurnal yang berkaitan tentang tradisi jepe’ sura di desa Minasa Upa 

kecamatan Bontoa kabupaten Maros. 

D. Instrumen Penelitian 

                                                             

12Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, dengan Kata Pengantar oleh M. Budyatna, h. 

291. 

13Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, dengan Kata Pengantar oleh M. Budyatna, h. 

291. 

14Robert Bogdan dan Sari Knoop Biklen, Qualitative Research for Education: An 

Introduction to Theory and Methods, (Boston, 1982), h. 102. 
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Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti 

sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 

kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah 

ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan 

sendiri, baik pada grand tour question, tahap focus and selection, melakukan 

pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.15 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris.16 Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.17 Metode pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Field Research, yaitu peneliti mengadakan penelitian di dalam masyarakat 

melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai permasalahan 

yang akan dibahas. Metode yang digunakan adalah: 

a. Metode Observasi, Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi.18 Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipasi 

(participant observation) yaitu studi yang disengaja dan dilakukan secara 

sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan, di mana pengamat atau 

                                                             

15Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 61. 

16Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, dengan Kata Pengantar oleh M. Budyatna, h. 

291. 

17Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 62. 

18Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 64. 
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peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari dari subjek atau 

kelompok yang diteliti.19 

b. Metode Wawancara (interview), merupakan metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut 

responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisir.20 

Peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa orang yang berkaitan 

dengan pembahasan tersebut, kemudian hasil percakapan tersebut dicatat atau 

direkam oleh pewawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara mendalam, di mana peneliti dan informan bertatap muka langsung 

di dalam wawancara yang dilakukan. Dalam wawancara mendalam 

berlangsung suatu diskusi terarah di antara peneliti dan informan menyangkut 

masalah yang diteliti.21 

c. Metode Dokumentasi atau dokumenter, dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.22 Metode dokumenter adalah metode yang digunakan 

untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, 

maka bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting.23 

                                                             

19Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualititif Teori & Praktik (Cet. IV; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 153. 

20Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, dengan Kata Pengantar oleh M. Budyatna, h. 

312. 

21Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualititif Teori & Praktik, h. 165. 

22Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 82. 

23H. M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, 

dan Ilmu Sosial lainnya, Edisi II, h. 124. 
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2. Library Research, yaitu pengumpulan data melalui perpustakaan dengan 

membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi tersebut. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun 

dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.24 

Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara 

mudah dipisahkan. Kedua bagian tersebut berjalan serempak. Artinya, analisis 

data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data dan 

kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Analisis data 

mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih dan 

mengaturnya ke dalam unit-unit, mengsintesiskannya, mencari pola-pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

akan dipaparkan kepada orang lain (pembaca laporan penelitian).25 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban 

yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data reduction, data display dan 

conclusion drawing/verification.26 

                                                             

24Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 89-90. 

25Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualititif Teori & Praktik, h. 210. 

26Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 91. 
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1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan pada hal yang penting. Mereduksi data dapat pula diartikan sebagai 

proses pemilihan,  pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catata-catatan yang tertulis di 

lapangan.27 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

menfokuskan pada hal-hal penting. 

Tahap reduksi data ini dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data 

yang dihimpun di lapangan berkaitan dengan tradisi jepe’ sura di Desa Minasa 

Upa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, sehimgga dapat menemukan data-data 

dari objek yang diteliti. 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencariya bila 

diperlukan. 

 

2. Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian ini dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

                                                             

27Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92. 
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tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan lebih mudah dipahami. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Miles dan Huberman (1984)  menyatakan “the most frequent form of 

display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif.  

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. “looking at displays help us to understand what is happening 

and to do some thing-further analysis or caution on that understanding” Miles 

and Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, 

selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network 

(jejaring kerja) dan chart. 

3. Conclusion drawing  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 
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tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. 
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BAB 1V 

HASIL PENELITIAN 

A. Letak Geografis Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 

1. Sejarah Desa Minasa Upa 

Desa Minasa Upa merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini 

berlokasi di area terluar dari Kecamatan Bontoa yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Pangkep. Desa yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya 

sebagai nelayan ini, memiliki lima dusun yang terdiri atas  Dusun Cambaya, 

Dusun Pappaka, Dusun Kalupenrang, Dusun Buamata, dan Dusun Sikapaya. 

Beberapa tahun silam, Desa Minasa Upa adalah Desa yang belum memiliki 

struktur pemerintahan yang konkrit seperti saat ini, karena sebelumnya Desa 

Minasa Upa masih berstatus sebagai desa persiapan atau pemekaran. 

Diawal reformasi, tepatnya pada tahun 1960 Desa Minasa Upa masih 

menjadi bagian dari Desa Tupabiring, yang dipimpin oleh salah satu tokoh 

masyarakat atau tetua  pada masa itu, yang bernama H. Siara. Barulah setelah 

beberapa tahun setelahnya, maka Desa Minasa Upa menjadi desa persiapan dan 

akhirnya dimekarkan pada tahun 1977. Selama menjadi desa pemekaran, Desa 

Minasa Upa dipimpin oleh menantu dari H. Siara yang bernama H. Bahasang Dg. 

Ngola. Sebagai pejabat Kepala Desa, H. Bahasang Dg. Ngola  melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya selama delapan tahun. Selanjutnya pada tahun 1985, 

di Desa Minasa Upa dilaksanakan pesta demokrasi  atau pemilihan Kepala Desa 

untuk pertama kalinya, dimana dimenangkan oleh H. Bahasang Dg. Ngola. Dalam 

kurung waktu 2 periode setelah diadakannya pesta demokrasi, H. Bahasang Dg. 

Ngola menjabat sebagai Kepala Desa Minasa Upa. Hal ini mencatat sejarah baru 
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di Desa Minasa Upa, dimana H. Bahasang merupakan pejabat Kepala Desa 

dengan periode kepemimpinan terlama yaitu selama 24 tahun (3 periode). 

Setelah menjadi kepala desa beberapa tahun silam, maka pada tahun 2001, 

H. Bahasang Dg. Ngola digantikan oleh Kepala Desa yang baru yaitu H. Muh 

Amir Arsyad yang terpilih setelah pemilihan kepala Desa Minasa Upa. 

Perkembangan selanjutnya di Desa Minasa Upa yaitu pergantian Kepala Desa 

melalui pemilihan pada tanggal 29 Desember 2006, dimana dimenangkan oleh H. 

Abdul Wafir yang dipercayakan oleh rakyat memimpin selama 2 periode. 

Pemilihan kepala desa di periode kedua kepemimpinan H. Abdul Wafir ini terjadi 

pada tanggal 29 Oktober 2012. Dengan beberapa perguliran kepemimpinan inilah, 

maka berbagai kebijakan maupun pembangunan di Desa Minasa Upa ini telah 

terjadi secara berkala, berdasarkan cara pemimpin-pemimpin Desa Minasa Upa 

mengarahkan Desa ini ke arah yang lebih baik. Kini Desa yang sedang 

berkembang ini menyiapkan segala kesiapannya dalam menghadapi berbagai 

proses-proses globalisasi di Indonesia. 

Berikut beberapa peristiwa yang telah terjadi di Desa Minasa Upa selama 

kurung waktu 37 tahun terakhir : 

Tahun Kejadian yang Baik Kejadian yang Buruk 

1960 H. Siara, sebagai pemimpin awal 

dari Desa Tupabiring 
- 

1977 Desa Minasa Upa (Sebelumnya 

adalah desa persiapan) berdiri 

sebagai dari pemekaran Desa 

Tupabiring. 

- 

1977 Pengangkatan pejabat Kepala - 
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Desa Minasa Upa, yaitu H. 

Bahasang Dg. Ngola 

1977 Pengangkatan pejabat Sekertaris 

Desa Minasa Upa, yaitu Muh. 

Siden. 

- 

1985 Awal dilaksanakannya pesta 

demokrasi di Desa Minasa 

Upa,dimana terjadinya pemilihan 

Kepala Desa yang kemudian 

dimenangkan oleh H. Bahasang 

Dg. Ngola. 

- 

1985 Pembangunan Kantor Sekertariat 

Desa Minasa Upa. 
- 

1992 

Pemilihan Kepala Desa Minasa 

Upa yang dimenagkan oleh H. 

Bahasang Dg. Ngola. 

- 

1997 - Serangan hama wereng 

2001 

Pemilihan Kepala Desa Minasa 

Upa yang dimenangkan oleh H. 

Muh Amir Arsyad. 

 

2002 

Pengangkatan pejabat Sekertaris 

Desa Minasa Upa, yaitu 

Syarifuddin. 
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2006 

Pemilihan Kepala Desa Minasa 

Upa yang dimenangkan oleh H. 

Abdul Wafir. 

 

2008 
Pembangunan Kantor Desa 

Minasa Upa 
 

2012 

Pemilihan Kepala Desa Minasa 

Upa yang dimenangkan oleh H. 

Abdul Wafir. 

Bencana alam yang terjadi 

menimpa beberapa dusun di Desa 

Minasa Upa. Sebagi dampak dari 

cuaca buruk dan angin kencang 

yang telah melulu lantahkan 30 

rumah di Desa Minasa Upa. 

2. Sumber Daya  

Desa Minasa Upa : adalah daerah dataran rendah. Kondisi alam Desa 

Minasa Upa adalah lahan pertanian tambak dan Pertanian sawah dengan sebagian 

besar wilayahnya memiliki masalah kekurangan air. Jalan menuju desa ini 

sebagian besar masih tanah dan sebagian kecil telah dibeton, dengan jarak kurang 

lebih 10 Km dari Kota Kecamatan dan 20 Km dari Kota Kabupaten,  diperlukan 

waktu sekitar 45 menit dari Kota Kabupaten untuk mencapainya. 

Warga Desa Minasa Upa sebagian besar hidup bekerja di sektor pertanian 

tambak ikan maupun udang, buruh perusahaan, nelayan, dan sebagainya.  Hanya 

sedikit diantaranya yang bekerja di kantor pemerintah maupun. Latar belakang 

pendidikan masyarakatnya juga masih sangat rendah.Sekitar 3 persen diantaranya 

yang bergelar sarjana, sebagian besar hanya mengenyam pendidikan sampai 

sekolah menengah pertama. 

Letak dan luas wilayah Desa Minasa Upa terdiri dari 5 (Lima) Dusun, 

jarak dari ibukota Kabupaten ±20 km, jarak dari ibu kota kecamatan ±10 km. 
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Batas Adminstrasi Desa Minasa  Upa 

Sebelah Barat    : Berbatasan dengan Desa Tupabbiring da Ampekale 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tunikamaseang 

Sebelah Utara    : Berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 

Sebelah Timur   : Berbatasan dengan Desa Salenrang dan Desa Boto  Lempangan 

3. Permasalahan dan Isu Strategis 

Masalah dan potensi yang dihadapai Desa Minasa Upa adalah hal yang 

menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan di Desa Minasa Upa 

Analisis potensi dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi dan manfaat 

dari potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, lahan perkebunan dengan 

lahan pertanian yang kaya akan potensi, program-program, lembaga, kelompok-

kelompok.  Rumusan prioritas masalah adalah sebagai berikut : 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Minasa Upa 

Rumusan prioritas masalah pada bidang penyelengaraan pemerintahan 

Desa Minasa Upa adalah : 

1) Belum terlaksananya Penyusunan tata ruang desa, sehingga perlu menata 

Dusun untuk menjadi ibukota desa. 

2) Adanya Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pengawasan atas 

pembangunan yang perlu disepakati dalam musyawarah sehingga 

membutuhkan biaya konsumsi dan insentif. 

3) Kompetensi dan profesionalisme anggota BPD belum nyata Karena tidak 

adanya Fasilitas Sarana dan Prasarana. 

4) Kurangnya Fasilitas Sarana dan prasarana aparat pemerintahan Desa, 

sehingga membutuhkan Fasilitas yang dibutuhkan sesuai porsinya masing-

masing untuk kelancaran operasional pemerintahan Desa. 
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5) Kurangnya kapabilitas SDM aparat sehingga memerlukan studi belajar 

Pemerintah dan Aparat Desa. 

6) Belanja modal, barang dan jasa untuk memaksimalkan produktivitas dan 

kinerja aparat dan Pemerintah Desa Minasa Upa. 

7) Kelembagaan Pemerintahan; Belum tersedianya Kantor BPD yang 

representatif.  Kompetensi dan profesionalisme anggota BPD dan para 

Kepala Dusun masih harus diberdayakan dan ditingkatkan melalui 

pendidikan dan pelatihan, Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus 

LKMD, BPD, PKK masih sangat minim. 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan  

Rumusan masalah pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa Minasa 

Upa adalah : 

1) Lahan persawahan masyarakat Desa Minasa Upa masih sawah tada hujan 

yang dalam satu tahunnya belum tentu dikelola karena kurangnya pasokan 

Air sehingga diperlukan Irigasi, dan saluran pembuangan/talud untuk 

persawahan. 

2) Setiap tahun terjadi musim kemarau, masyarakat sulit mendapatkan Air 

Bersih sehingga diperlukan Pengadaan air bersih. Hal ini juga berpengaruh 

pada pengelolaan lahan sawah yang ada di Desa Minasa Upa. 

3) Lahan pertambakan masyarakat Desa Minasa Upa memerlukan perhatian 

lebih demi memajukan tingkat produktifitas hasil panen. 

4) Sulitnya para petani mengangkut hasil panen karena kurangnya jalan yang 

memadai/mendukung untuk pengangkutan dan pemasaran sehingga 

diperlukan pembukaan jalan produksi/jalan tani. 



72 

 

5) Jalan yang dilalui masyarakat sehari-hari dari pemukiman ke pemukiman 

tidak memadai sehingga dibutuhkan pembukaan dan perkerasan (Rabat 

beton) jalan pemukiman. 

6) Bangunan kantor Desa Minasa Upamasih kurang layak sehingga perlu 

direhab bangunan kantor. 

7) Tergenang dan meluapnya Air di musim hujan dan limbah masyarakat 

sehingga dapat merusak sarana jalan dan mencemari pemukiman 

masyarakat sehingga diperlukan dibuatkan drainase, talud dan beronjong. 

8) Fasilitas Pembinaan Pendidikan dan Mental anak-anak usia dini sehingga 

di butuhkan Pengadaan sarana dan prasarana TK PAUD dan TPA. 

9) Masyarakat secara umum belum memiliki bukti Kepemilikan yang jelas 

atas Tanah perumahan, Pertanian/Perkebunan, sehingga selalu 

menimbulkan  persengketaan Tanah untuk itu diperlukan pembuatan 

Sertifikat (PRONA) Tanah sebagai bukti Kepemilikan yang diamanatkan 

Peraturan dan Perundang-undangan.   

10) Kelembagaan Masyarakat; Minimnya perhatian dan minat masyarakat 

terhadap kelembagaan masyarakat desa. Belum maksimalnya potensi 

kelompok-kelompok tani yang sudah terdaftar begitupula kelompok 

perempuan yang masih harus dibina dan dikembangkan, serta belum 

tersedianya gedung/kantor kelembagaan masyarakat. 

11) Masalah pembersihan daerah aliran irigasi. 
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c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  

Rumusan masalah pada bidang pembinaan kemasyarakatan Desa Minasa 

Upa adalah : 

1) Penyelengaraan ketentraman dan ketertiban belum efektif sehingga perlu  

dilaksanakan Siskamling dan Pos Kamling di setiap dusun dan di tempat-

tempat rawan. 

2) Pembinaan dan penyelenggaraan keagamaan di masyarakat dan pembinaan 

anak usia dini belum optimal untuk itu di butuhkan Tenaga  Pengajar, 

Pembina yang profesional pada Pegawai syara’, Guru mengaji, Guru 

TK/PAUD dalam melaksanakan tugas sebagai Pembina dan Pengajar. 

3) Masyarakat belum mempunyai Lapangan dan alat-alat Olah Raga  yang 

memadai sehingga  Pengadaan sarana dan prasarana alat-alat Olah Raga 

sangat dibutuhkan untuk memasyarakatkan Olah Raga. 

4) Pembinaan organisasi belum maksimal maka di perlukan pembinaan 

Kader PKK, karang taruna, bidan desa, perawat dan kader 

posyandu.Pegawai syara’, guru ngaji, dan guru TK/PAUD belum 

maksimal dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya tenaga 

pengajar, Pembinaan majelis ta’lim,  remaja mesjid. 

5) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong sehingga di 

perlukan Bakti sosial secara menyeluruh. 

6) Kelembagaan Masyarakat; Minimnya perhatian dan minat masyarakat 

terhadap kelembagaan masyarakat desa. Belum maksimalnya potensi 

kelompok-kelompok tani yang sudah terdaftar begitupula kelompok 

perempuan yang masih harus dibina dan dikembangkan, serta belum 

tersedianya gedung/kantor kelembagaan masyarakat. 
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B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Jepe’ Sura Di Desa Minasa Upa Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros 

1. Sejarah Tradisi Jepe’ Sura di desa Minasa Upa kecamatan Bontoa 

kabupaten Maros 

Desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros merupakan sebuah 

desa yang berada di perbatasan perairan Maros dan Pangkep yang dikelilingi oleh 

tambak, sungai, dan laut. Di desa Minasa Upa, akan banyak dijumpai pohon-

pohon rindang, makam-makam besar, saukang. Sebagai tempat-tempat yang 

diyakini memiliki penunggu atau keramat. Masyarakat di desa Minasa Upa juga 

masih sangat kental dengan keyakinan yang berbau kepercayaan animisme dan 

dinamisme, meskipun seluruh lapisan masyarakatnya menganut agama Islam. 

Sehingga dengan berbagai keyakinan tersebut, maka di desa Minasa Upa 

akan dijumpai berbagai peringatan-peringatan pada hari-hari besar Islam, 

kejadian-kejadian yang sakral masih dipercayai dari roh-roh nenek moyang, 

masyarakat juga dapat dijumpai melakukan kegiatan seperti padongko, ma’baca, 

ka’do minynyak, appanaung, naung a’je’ne. Peringatan hari-hari besar Islam juga 

diperingati dengan melakukan hal-hal yang telah diajarkan secara turun-temurun 

oleh nenek moyang. Salah satunya pada tradisi jepe’ sura yang selalu diperingati 

pada bulan Muharram.1 

Jepe’ sura merupakan sebuah bubur nasi yang telah di campur dengan 

berbagai bahan di dalamnya, kemudian ditambahkan telur, kacang, umbi-umbian, 

udang, ikan, dan tumpi-tumpi, sebagai sebuah hiasan yang menghiasi jepe’ 

tersebut. Sedangkan kata sura merupakan sebuah nama pemberian masyarakat 

mengenai bulan dan hari yang bertepatan pada saat pembuatan bubur dan menjadi 

dasar dibuatnya jepe’ sura tersebut hingga menjadi sebuah tradisi. 

                                                 
1 Observasi awal pada tanggal 18 september 2018 di desa Minasa Upa. 
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Jepe’ sura dalam sejarahnya dikenal oleh masyarakat berdasarkan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, melalui nenek moyang 

mereka. Peringatan Muharram diperingati dengan berbagai macam kegiatan di 

seluruh dunia seperti Arab, Iran, Lebanon, dan Indonesia yang diwarnai dengan 

keyakinan para penganutnya. Di Indonesia sendiri, peringatan Muharram 

diperingati dengan kegiatan dan nama yang berbeda-beda di antaranya jepe’ sura, 

peca sura, upacara tabot di Bengkulu yang dilakukan 1 samapi 10 Muharram. 

Asal mula peringatan jepe’ sura, bagi masyarakat desa Minasa Upa 

kecamatan Bontoa kabupaten Maros dimulai ketika zaman nabi Nuh as dalam 

peristiwa yang disebut masyarakat dengan tallangna linoa2 selama 40 hari. Dan 

penumpang kapal nabi Nuh a.s. mengalami kekurangan persediaan makanan, 

sehingga nabi Nuh a.s. memerintahkan umatnya untuk membuat makanan dari 

campuran berbagai bahan makanan yang ada di atas kapal, kemudian dikenal 

sebagai jepe’, untuk mencukupi kebutuhan umatnya yang berada di dalam kapal, 

sehingga dapat bertahan hidup dan memperoleh keselamatan dari banjir besar. 

Sebagaimana dalam cerita masyarakat yang berkembang bahwa, nabi Nuh a.s. 

memerintahkan burung hud-hud untuk memeriksa bagaimana ketinggian air 

dengan menandai ketinggian air pada puncak gunung Ju>di.3 

Bapak Syarifuddin mengatakan bahwa sejarah munculnya tradisi jepe’ 

sura tidak diketahui secara tepat kapan pertama kali dilakukannya tradisi ini, 

karena tradisi ini sudah kami ketahui dan lakukan sejak masih saya anak-anak dan 

dilakukan pula oleh kedua orang tua dan nenek-nenek saya, sebagai hari 

peringatan 10 Muharram.4 

                                                 
2Dalam bahasa Indonesia berarti tenggelamnya bumi. 

3H.  Husaini (69 tahun), Imam Dusun dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Maros 08 

Maret 2019. 
4 Syarifuddin (49 tahun), Kepala Desa Minasa Upa, Wawancara, 08 Maret 2019. 
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Dg. Ngajji juga mengungkapkan, bahwa tradisi jepe’ sura, telah dilakukan 

berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh nenek-nenek kami. Di mana hari 

tersebut merupakan hari yang sangat keramat dan kita harus selalu mengingat 

kembali atas apa yang telah kita lakukan selama satu tahun sebelumnya dan 

memperbaiki seluruh perbuatan kita menuju tahun berikutnya.5 

Peneliti juga memperoleh informasi dari hasil wawancara dengan dg. 

Lurang bahwa, tradisi tersebut sendiri mulai dilakukan di desa Minasa Upa yang 

masih menjadi bagian dari desa Tupabiring di tahun 1960 yang dipimpin oleh H. 

Siara dan setelah dikukuhkannya desa tersebut sebagai desa yang berdiri sendiri di 

tahun 1977 yang dipimpin oleh H. Bahasang Dg. Ngola.6 jepe’ sura juga di 

peringati sebagai peringatan songka bala7 di karenakan pada bulan Muharram 

banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dan peristiwa yang paling besar 

adalah pada saat tallangna linoa di zaman nabi Nuh a.s., sehingga turiolo 

mengatakan bahwa bulan tersebut merupakan bulan bambang8. Di mana anak-

anak mereka dilarang untuk memulai dan melakukan sebuah usaha, pernikahan, 

sunatan, naik balla, panen, dan sebagainya. Masyarakat hanya di himbau untuk 

berdiam diri di rumah. Para tautoata’ juga memberikan peringatan kepada anak 

cucunya, bahwa ketika bulan Muharram tiba mereka dilarang bepergian dan 

keluar rumah, karena merupakan allo na’asa di mana ketika ada yang keluar akan 

mengalami kecelakaan dalam perjalanannya.9 

                                                 
5Dg. Ngajji (57 tahun), salah satu tokoh masyarakat desa Minasa Upa, wawancara, Maros 

17 Maret 2019. 

6Manna dg. Lurang (48 tahun), Imam Desa, Wawancara, Maros 08 Maret 2019. 

7Songka Bala dalam bahasa Indonesia berarti tolok bala atau pencegah bencana. 

8Bambang dalam bahasa indonesia berarti panas. Namun dalam maknanya bambang  

berarti panas, keramat, sakral, dan berbahaya. 

9Daeng Hasan (67 tahun), Pabbaca Jepe’ Sura, Wawancara, Maros 20 September 2018. 
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Peneliti menemukan informasi dari H. Husaini10, bahwa tradisi jepe’ sura 

pada awalnya bukan merupakan tradisi bawaan dari ulama yang tidak diketahui 

siapaa namanya karena sudah terlalu lama dan diwariskan kepada nenek moyang, 

Karena pada awalnya tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Minasa 

Upa merupakan tradisi yang masih sangat kental menganut paham nenek moyang 

yang menyembah dan percaya kepada benda-benda gaib, pohon-pohon besar, 

tempat-tempat keramat yang terdapat hampir diseluruh desa Minasa Upa. 

Masyarakat memperingati bulan Muharram pada waktu itu dengan menyembah 

dan melakukan persembahan kepada benda-benda dan pohon-pohon tersebut. 

Dengan cara memberikan sesajen berupa songkolo, unti le’ba sunna, ayam 

maupun kambing, dan kemenyan. Yang kemudian mekanan-makanaan tersebut 

akan ditinggalkan di tempat-tempat tersebut dengan keyakinan bahwa makanan-

makanan tersebut akan dimakan oleh penjaga-penjaga tempat tersebut. 

Sesajian juga di lakukan di bulan Muharram dengan cara mengunjungi 

kuburan-kuburan orang-orang yang mempunyaai kekuatan spiritual dimasa 

hidupnya dan kuburan nenek-nenek mereka untuk melakukan persembahan 

dengan membawa makanan-makanan tersebut serta ayam atau kambing untuk 

dipotong di kuburan tersebut. Hal tersebut dilakukaan dengan keyakinan nenek-

nenek mereka akan memakan makanan yang telah dipersembahkan. 

Selanjutnya ketika Islam mulai tersebar di seuruh Sulawesi Selatan maka 

tradisi-tradisi tersebut mulai dimasuki oleh sara’-sara’ yang bersumber dari 

Islam. Sehingga tradisi Muharram dilaksanakan dengan cara membuat jepe’sura 

kemudian di bawa ke Masjid untuk dijadikan sebagai santapan buka puasa setelah 

dilakukan zikir dan do’a bersama sebagai tanda kesyukuran. 

                                                 
10 H.  Husaini (69 tahun), Imam Dusun dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Maros 08 

Maret 2019. 
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Sejauh ini peneliti belum menemukan informasi yang menjelaskan secara 

pasti atau akurat mengenai kapan dilaksanakan dan siapa yang menjadi tokoh 

dalam memperkenalkan tradisi jepe’ sura tersebut kepada masyarakat di desa 

Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros. Karena terbatasnya literatur-

literatur yang menjelaskan hal tersebut dan kurangnya masyarakat yang 

mengetahui secara pasti kapan dan siapa yang membawa dan memperkenalkan 

tradisi tersebut kepada mereka. 

Dari hasil wawancara dari berbagai narasumber peneliti menemukan 

bahwa tradisi jepe’ sura pada awalnya merupakan tradisi bawaan dari luar yang 

dibawa oleh salah seorang ulama dan diwariskan kepada nenek moyang. Sehingga 

tradisi jepe’ sura dilaksanakan sekarang karena berdasarkan atas apa yang telah 

dilakukan dan diwariskan oleh nenek moyang mereka semata-mata, dengan 

keyakinan bahwa tradisi tersebut dilakukan karena telah menjadi sebuah adat 

kebiasaan dan atas berbagai pemahaman mereka mengenai peristiwa-peristiwa 

masa lampau yang telah terjadi di zaman dahulu serta menjadi sebuah peringatan 

kepada manusia untuk selalu mengingat dan memperbaiki perbuatan mereka. Dan 

hari tersebut menjadi hari yang sangat diagungkan oleh masyarakat. 

Berdasarkaan hal tersebut juga di perkuat oleh sumber yang peneliti 

dapatkaan dari penelitian sebelumnya oleh Cristian Perlas bahwa masyarakat 

Makassar pada abad 19 hari 10 Muharram telah dikenal dengan hari yang kurang 

baik.11 Bulan Muharram juga telah dikenal oleh masyarakat Muslim sejak pertama 

kali Islam masuk di Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dalam Lontara 

Pangisengeng: 

                                                 
11Chiristian Perlas, Manusia Bugis, (Jakarta: Forum Jakarta-Paris, 2006), h. 213-215 
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“Rekko muharrangngi na siamek uléngngé/ maéga jaq na paturung Allah 
Taala ri tanaé/ Maéga to sara ininnawa na arungngé/ Enrengngé tau 
tabbek na/ Madecengngi masidekka ro to namase-maseé.”12  
“Jika terjadi gerhana bulan pada bulan muharram, banyak kejahatan yang 

di turunkan Allah Ta’ala di dalam negeri. Banyak kesusahan hati yang menimpa 
pada raja dan rakyatnya. Sebaiknya, untuk menghindari itu, kita banyak 
bersedekah kepada orang miskin.” 

2. Proses peringatan dan Pelaksanaan tradisi Jepe’ Sura di Desa Minasa Upa 

Kecamatan Bontoa kabupaten Maros 

Jepe’ Sura sebagai tradisi bawaan masyarakat Minasa Upa. Diperingati 

dengan pembuatan jepe’ yang dihiasai berbagai jenis buah-buahan, umbi-umbian, 

udang yang digoreng, ikan goreng, tumpi-tumpi, pembuatan kue apang, umba-

umba, ammaca unti, dan berpuasa dihari kesembilan sampai kesepuluh 

Muharram. 

Informasi mengenai tradisi jepe’ sura akan dilaksanakan berdasarkan 

informasi dari pemerintah setempat yang disampaikan melalui toa masjid dan dari 

mulut ke mulut satu minggu sebelum hari Asyura. Peneliti juga melihat, beberapa 

hari sebelum tradisi tersebut di rayakan tepatnya di awal bulan yaitu 1-10 

Muharram, pasar-pasar tradisional di desa tersebut dipadati oleh ibu-ibu yang 

membeli berbagai alat-alat rumah tangga terkhusus untuk perlengkapan dapur. 

Tidak didapatkan informasi secara pasti mengenai alasan masyarakat membeli 

peralatan tersebut. Namun didapatkan sebuah informasi yang diperoleh peneliti 

ketika melakukan observasi bahwa, ibu-ibu tersebut membeli perlengkapan dapur 

tersebut sebagai bentuk sara panaik dalle sesuai pasang dari tau toayya.13 

Satu pekan menjelang hari pembuatan jepe’ sura masyarakat mulai 

mengumpulkan berbagai bahan yang dibutuhkan seperti beras, kelapa, kacang-

                                                 
12Ahmad Yunus, Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan, (Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991-1992), h. 28 dalam Mustaqim Pabbajah, 

Religiusitas Dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar, h. 402-403. 

13Observasi pada hari senin tanggal 17 September 2018 yang menjadi hari pasar di salah 

satu daerah Minasa Upa. 
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kacangan, telur, bahan-bahan membuat kue apang dan onde-onde, buah-buahan, 

serta piring atau mangkok yang menyerupai tandan nasi sebagai tempat jepe’, 

kemudian bahan seperti ikan, dan udang akan di ambil di empang atau sungai 

yang memang telah dipersiapkan 3-1 hari menjelang acara tersebut. Agar ikan dan 

udang tersebut masih segar. Setelah berbagai bahan-bahan mentah tersebut telah 

selesai dikumpulkan, maka langkah selanjutnya dilakukan penggorengan pada 

kacang dan kelapa sebagai bahan dari tumpi-tumpi14 dan juku kambu.15 

Pelaksanaan tradisi tersebut dimulai dengan pemilihan dan pengumpulan 

bahan-bahan yang akan dibuat selama tiga hari. Dalam proses selama tiga hari 

tersebut masyarakat mengumpulkan bahan mulai dari ikan, udang, buah-buahan, 

umbi-umbian (ubi, wortel, kacang, dll), bahan-bahan kue, dan peralatan dapur. 

Setelah pengumpulan bahan tersebut telah selesai, maka sebagian masyarakat 

melakukan puasa dihari ke sembilan dan sepuluh Muharram (namun kebanyakan 

dari masyarakat berpuasa di 10 Muharram) sebagai tanda menjalankan sunnah 

nabi Muhammad saw, dan sebagai bentuk penghormatan untuk peristiwa-

peristiwa yang terjadi di masa lampau sambil terus mempersiapkan bahan-bahan 

dari jepe’ tersebut.16 

Kemudian dihari kesepuluh Muharram tersebut para ibu-ibu mulai 

a’dawa-dawa untuk membuat jepe’ dan berbagai perlengkapannya untuk di bawa 

ke masjid ba’da maghrib sebagai menu utama buka puasa bagi semua lapisan 

masyarakat yang hadir. Namun sebelum masyarakat menikmati jepe’ tersebut 

masyarakat hanya minum air putih terlebih dahulu sebagai pembatal puasa. 

                                                 

14Terdiri dari kelapa, ikan dan bahan lainnya yang telah dihaluskan dan dibentuk segitiga. 

15Ikan yang telah di keluarkan sebagian daging dan tulangnya  kemudian di isi dengan 

berbagai bahan yang berhahan dasar kelapa parut yang sudah digoreng dan dicampur dengan 

berbagai komponen lainnya. 

16Manna dg. Lurang (48 tahun), Imam Desa, Wawancara, Maros 08 Maret 2019. 
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Kemudian mereka shalat maghrib. Setelah melakukan shalat maghrib maka 

seluruh jepe’, kue-kue, air, dupa,17 di kumpulkan di bagian tengah masjid, pisang 

di setiap sudut masjid dan di pintu-pintu masjid dan masyarakat berkumpul 

mengelilingi jepe’ tersebut untuk bersiap memanjatkan do’a yang dipimpin oleh 

poimang.18 

Do’a dan dzikir yang di panjatkan: 

1. Al-Fatihah kepada baginda nabi Muhammad saw 1x 

   

      

     

     

      

   

     

  

     

   

   

     

2. Al-Ikhlas 3x 

        

       

                                                 

17Bagi masyarakat desa Minasa Upa dupa sebagai bentuk pengharum, sebagai 

penghormatan bagi arwah-arwah nenk moyang, dan bentuk salam kepada baginda nabi 

Muhammad saw. 

18Poimang merupakan bahasa Makassar yang berarti Imam Masjid. 
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3. Al-Falaq 1x 

    

          

     

      

       

       

4. Al-Nas 1x 

    

         

      

     

    

      

     

 

 

5. Al-Baqarah 01-05 
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6. Do’a Asyura19 

الل ّٰهُمَّ ياَمُفَر ِّجَ كُل ِّ كَرْبٍ وَياَمُخْرِّجَ ذِّى الن ُّوْنِّ يَ وْمَ عَاشُوْراَءَٓ وَياَجَامِّعَ شَمْلِّ يَ عْقُوْبَ 
فَ ضُر ِّ ايَ ُّوْبَ يَ وْمَ عَاشُوْراَءَٓ  يَ وْمَ عَاشُوْراَءَٓ وَياَغَافِّرَذَنْبِّ دَاوُدَ يَ وْمَ عَاشُوْراَءَٓ وَياَ كَاشِّ

عَ دَعْوَ  ى وَهَارُوْنَ يَ وْمَ عَاشُوْراَءَٓ وَياَخَالِّقَ رُوْحِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَياَسَامِّ ةِّ مُوْسّٰ
رَةِّ وَأطَِّلْ عُمْرِّى فىِّ طاعََتِّكَ وَمَحَبَّتِّكَ وَرِّضاَكَ ياأَرَْحَمَ  وَسَلَّمَ  نيْاَ وَالَأخِّ وَيارََحْمَنُ الدُّ

يْنَ وَأَحْيِّنِّى حَياةًَ طيَ ِّبَةً  مِّ يْنَ الرَّاحِّ مِّ يْمانَِّ ياأَرَْحَمَ الرَّاحِّ سْلَامِّ وَالإِّ وَتَ وَفَّنِّى عَلَى الإِّ
دٍ وَعَلَى آلِّهِّ وَصَحْبِّهِّ وَسَلَّمَ وَالحَمْدُ  رَب ِّ  لِّل ّٰهِّ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّ دِّناَ مُحَمَّ

يْرنِّعْمَ الْمَوْلَى وَنِّعْمَ النَّ  حَسْبُ نَا اللهُ وَنِّعْمَ الْوكَِّيْلُ  .العالََمْيَنَ       70x.صِّ
Artinya: 

Ya Allah swt., wahai Yang membebaskan segala kesulitan, wahai Yang 
melepaskan nabi Yusuf a.s. Dzun-Nun dihari Asyura, wahai Yang 
menyembuhkan derita nabi Ya’kub as dihari Asyura, wahai Yang 
mengampuni dosa nabi Daud a.s. dihari Asyura, wahai Yang 
menyembuhkan derita nabi Ayyub a.s. dihari Asyura, wahai Yang 
mendengar do’a nabi Musa a.s. dan nabi Harun a.s. dihari Asyura, wahai 
Yang menciptakan ruh nabi Muhammad saw., dihari Asyura, wahai Yang 
mengasihi dunia dan akhirat panjangkanlah umurku dalam taat ibadah dan 
cinta kepada-Mu, wahai Yang maha Pengasih di antara yang pengasih 
hidupkan-lah aku dalam kehidupan yang baik, matikanlah aku dalam Islam 
dan Iman, wahai Yang Maha Pengasih di antara yang pengasih, semoga 
Allah swt., limpahkan rahmat dan salam atas baginda kita Muhammad 
saw., juga keluarga beliau dan para sahabat beliau, segala puji bagi Allah 

                                                 

19Sumber tertulis dari almarhum KH. Abdulla>t}i>f Mi>la>h} (23 September 2019). 
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swt., Tuhan pengurus sekalian alam. Cukuplah Allah swt., (menjadi 
penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung. 

تَ هَى الْعِّلْمِّ وَمَب ْلَغَ الر ِّضَا وزِّنةََ الْعَرْشِّ وَالْحَمْدُ لِّل ّٰهِّ سُبْحَانَ اللهِّ مِّلْ  ي ْزاَنِّ وَ مُن ْ ءَ الْمِّ
ي ْزاَنِّ وَ  تَ هَى الْعِّلْمِّ وَمَب ْلَغَ الر ِّضَا وزِّنةََ الْعَرْشِّ وَاللهُ اكَْبَ رُ مِّلْءَ الْمِّ ي ْزاَنِّ وَ مُن ْ مِّلْءَ الْمِّ

تَ هَى الْعِّلْمِّ وَمَب ْلَغَ الر ِّضَ  ا وزِّنةََ الْعَرْشِّ لََ مَلْجَأَ و لََ مَنْحَأَ مِّنَ اللهِّ إِّلَ  إِّليَْهِّ مُن ْ
سُبْحَانَ اللهِّ عَدَدَ الشَّفْعِّ وَالْوَتْرِّ وَ عَددَ كَلمَاتِّ اللهِّ التَامَّاتِّ كُل ِّهَا وَالْحَمْدُ لِّلهِّ 

وَاللهُ اكَْبَ رُ عَدَدَ الشَّفْعِّ وَ  عَدَدَ الشَّفْعِّ وَالْوَتْرِّ وَ عَددَ كَلمَاتِّ اللهِّ التَامَّاتِّ كُل ِّهَا
الْوَتْرِّ وَ عَددَ كَلمَاتِّ اللهِّ التَامَّاتِّ كُل ِّهَا أَسْألَُكَ الس لَامةَ بِّرَحْمتِّكَ ياَ ارَْحَمَ 
َ بِّاللهِّ الْعَل ِّى الْعَظِّيْمِّ وَ صلَّى اللهُ عَلىَ سَي ِّدَناَ  ميْنَ، وَ لَحَوْلَ وَ لَ قُ و ةَ إِّلَ  الرَّاحِّ

يْنَ مُحَمَّ   دٍ وَ عَلَى آلِّهِّ وَ أصْحَابِّهِّ اَجْمَعِّيْنَ، وَالْحَمْدُ لِّلهِّ رَب ِّ الْعَالَمِّ
Artinya: 

Maha Suci Allah swt., seberat timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh 
keridhaan dan timbangan 'Arsy. Segala puji bagi Allah swt., seberat 
timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan dan timbangan 'Arsy. 
Maha Besar Allah seberat timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh 
keridhaan dan timbangan 'Arsy. Tidak ada tempat berlindung dan 
menyelamatkan diri dari Allah swt., kecuali hanya kepada-Nya. Maha Suci 
Allah swt., sebanyak bilangan genap dan ganjil, dan sebanyak kalimat 
Allah swt., yang sempurna. Segala Puji bagi Allah swt., sebanyak bilangan 
genap dan ganjil, dan sebanyak kalimat Allah swt., yang sempurna. Maha 
Besar Allah swt., sebanyak bilangan genap dan ganjil, dan sebanyak 
kalimat Allah swt., yang sempurna. Kami memohon keselamatan dengan 
rahmat-Mu wahai Dzat Yang Paling Penyayang di antara semua yang 
penyayang. Dan tiada daya upaya dan kekuatan, kecuali dengan 
pertolongan Allah swt., Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Semoga 
rahmat dan salam Allah swt., tetap tercurah kepada junjungan kami Nabi 
Muhammad saw., teriring keluarga dan sahabat beliau. Dan Segala Puji 
bagi Allah swt., Tuhan semesta alam. 
7.  Do’a Sapu Jagad 
 

رَةِّ حَسَنَةً وَقِّنَا عَذَابَ ٱلنَّارِّ  نْ يَا حَسَنَةً وَفِّى ٱلْءَاخِّ  رَب َّنَآ ءَاتِّنَا فِّى ٱلدُّ
Terjemahnya: 

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan 
lindungilah kami dari azab neraka. (QS al-Baqarah/2: 201).20 

Tradisi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat dipimpin oleh poimang 

dengan memanjatkan salam dan al-Fa>tihah} terlebih dahulu kepada nabi 

Muhammad saw, dan keluarganya, kepada para nabi, para auliya, dan kepada para 

                                                 

20Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 31. 
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arwah leluhur yang telah berperan penting bagi pembangunan desa. Sebelum 

memulai upacara zikir dan do’a hari Asyura. Kemudian setelah itu 

dilaksanakanlah zikir dan do’a bersama masyarakat yang ada dipimpin oleh 

poimang sampai selesai. Dan menyantap jepe’ sura bersama-sama. Setelah itu 

mereka melakukan shalat isya secara berjama’ah. Dan membagikan jepe’ sura dan 

kue serta pisang yang tersisa kepada masyarakat yang tidak mampu dan anak-

anak. Sehingga arti dan makna dari tradisi tersebut dapat terealisasikan dan 

dirasakan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. 

C. Muatan Nilai Islam terhadap Tradisi Jepe’ Sura  

Setiap kebudayaan mengandung sejumlah nilai. Menurut sifatnya, ada nilai 

yang digolongkan sabagai nilai utama, di samping yang tidak utama. Menurut A. 

Rahman Rahim, nilai-nilai utama dalam kebudayaan masyarakat Bugis Makassar 

di antaranya adalah kejujuran (alempureng), kecendekiaan (amaccang), keteguhan 

(agettengeng), kepatutan (assitanajang), usaha (reso), harga diri (siri’), dan lain-

lain.21 

Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap kehidupan dan tradisi. Bertujuan 

untuk mengatur kehidupan bersama sesama masyarakat, maka masyarakat 

memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh 

seluruh anggota masyarakat. Nilai-nilai ini biasanya mengatur hubungan antara 

manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. 

Nilai-nilai ini memiliki dimensi waktu berupa nilai masa lalu, masa kini, dan masa 

yang akan datang. Kemudian nilai-nilai tersebut akan mengalami perubahan 

sesuai dengan kemajuan masyarakatnya.22 

                                                 

21A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Lembaga Penertiban 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 100 dalam Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan, h. 139. 

22Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 111. 
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Begitupun dalam tradisi Jepe’ Sura di Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa 

kabupaten Maros yang mengandung berbagai nilai yang di dalamnya, yang 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan 

manusia dengan alam, serta berbagai dimensi waktu di dalamnya berupa nilai 

waktu masa lalu, masa kini, dan waktu yang akan datang. Dan nilai-nilai tersebut 

dapat berubah berdasarkan perubahan dan kemajuan masyarakat. 

Menurut toriolo (orang-orang dahulu), yang menentukan manusia ialah 

berfungsinya sifat-sifat kemanusiaan, sehingga orang menjadi manusia. Bagi yang 

tidak memfungsian sifat-sifat kemanusiaannya, maka ia disebut teai tau (bukan 

manusia), tania tau (bukan manusia), marupa taumi (hanya berupa manusia), tau-

tau (hanya bentuk manusia).23 Nilai dari sifat ini yang kemudian menjadikan 

manusia sebagai manusia yang sesungguhnya. Dan nilai tersebut harus selalu 

dijaga dan terus dilakukan dalam hubungan manusia kepada Tuhannya, hubungan 

manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan sesama 

makhluk. 

1. Pengertian Nilai 

Nilai merupakan sesuatu yang menjadi tujuan akhir (ultimate goal) dari 

segala aktifitas pencarian filsafat kehidupan. Sesuatu bisa dianggap bernilai jika ia 

berharga. Nilai juga bisa bertingkat-tingkat, dalam arti bahwa suatu nilai bisa 

lebih tinggi dari nilai lainnya. Struktur atau hirarkis nilai yang satu lebih tinggi 

dari nilai lainnya ditentukan oleh banyaknya yang meminati nilai tersebut.24 

Nilai juga dapat berarti suatu konsep abstrak yang tidak dapat disentuh 

melalui panca indera, nilai merupakan realitas tapi bukanlah objek faktual atau 

esensi dari objek. Nilai adalah kualitas yang ril yang bersifat prasasti yang tidak 

                                                 

23Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 139. 

24Khoirun Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 119. 
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ada melalui dirinya sendiri, ia butuh pengemban untuk menyatakan eksistensinya. 

Meskipun demikian nilai bukanlah benda atau unsur dari benda.25 Nilai berbeda 

dengan penilaian yang terpasung dalam ruang subjektifitas. Nilai bersifat praktis 

dan efektif dalam sikap dan tindakan manusia dan melembaga secara objektif di 

dalam masyarakat dalam bentuk sistem nilai. Sistem nilai ini menjadi aturan 

pandangan dan anggapan masyarakat yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menilai sesuatu dan dalam mengendalikan serta memilih tingkah laku dalam 

kehidupan sehari-hari. Orientasi sistem nilai dapat dikategorikan ke dalam empat 

bentuk, yaitu:26 

a. Nilai etis berorientasi pada ukuran bijak dan buruk. 

b. Nilai Pragmatis berorientasi pada kesuksesan atau kegagalan. 

c. Nilai efek sensorik berorientasi pada kesenangan dan kesedihan. 

d. Nilai religius berorientasi pada halal atau haram, dosa atau pahala. 

Pengertian nilai menurut beberapa ahli, di antaranya Kimball Young dan 

Fraenkel mempunyai argumen yang hampir sama tentang nilai, yaitu nilai 

didefenisikan sebagai asumsi yang abstrak dan sering tidak di sadari tentang apa 

yang dianggap penting dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kluckhohn, 

beranggapan bahwa nilai adalah konsepsi (tersurat atau tersirat, yang sifatnya 

membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang 

memengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan awal dan tujuan akhir. 

Adapun menurut Danandjaja, nilai merupakan pengertian-pengertian (conception) 

                                                 

25Risieri Fronduzi, What is Value, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya, dengan judul 

Pengantar Filsafat Nilai (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 9. 

26Muhammad Tholhah Hasan, Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman, 

(Cet. VI; Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 7. 
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yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, 

apa yang lebih baik atau kurang baik dan apa yang lebih besar atau kecil.27 

Berdasarkan pengertian nilai di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai 

merupakan sesuatu yang dianggap penting dan bermanfaat dalam masyarakat 

yang sifatnya membedakan ciri individu dengan individu yang lain. Yang 

dipegang teguh oleh setiap anggota masyarakat sebagai pedoman dalam 

berinteraksi kepada Allah swt., kepada sesama manusia, dan kepada sesama 

mahluk. 

Nilai merupakan sesuatu yang telah di sepakati oleh masyarakat dan 

mengakar kuat dalam suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan 

karakteristik tertentu yang kemudian berdampak pada berbagai tingkah laku 

masyarakat, yang kemudian mengakar dan menjadi suatu kepercayaan dalam 

masyarakat.28 

Sistem nilai budaya, merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling 

abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya tersebut 

merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian 

besar dari masyarakat yang di anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup. 

Sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah orientasi 

kepada kehidupan masyarakat. 

Nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam 

masyarakat. Namun sebagai konsep, suatu nilai budaya bersifat umum, 

mempunyai ruang lingkup yang luas, dan sulit untuk dijelaskan secara rasional 

dan nyata. Namun, nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam 

                                                 

27Bangmu, Nilai Menurut Para Ahli. http://www.bangmu2.com/2012/12/nilai-menurut-

para-ahli.html diakses 8 oktober 2018. 

28Adi, Konsep Nilai dan Sistem, http://adianlangga.blogspot.com/2013/05/pengertian-

konsep-nilai-dan-sistem.html diakses 17 oktober 2018. 

http://www.bangmu2.com/2012/12/nilai-menurut-para-ahli.html
http://www.bangmu2.com/2012/12/nilai-menurut-para-ahli.html
http://adianlangga.blogspot.com/2013/05/pengertian-konsep-nilai-dan-sistem.html
http://adianlangga.blogspot.com/2013/05/pengertian-konsep-nilai-dan-sistem.html
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daerah emosional dari alam jiwa setiap masyarakat. Sehingga tiap masyarakat 

kompleks maupun sederhana, menjadikan suatu konsep nilai kebudayaan tersebut 

menjadi sistem yang saling berkaitan satu sama lain, yang kemudian sistem 

tersebut menjadi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan masyarakat. Dan 

mengakibatkan nilai-nilai budaya tersebut tidak dapat digantikan oleh nilai-nilai 

budaya lain dalam waktu yang singkat.29 

Pengertian nilai di atas juga terdapat dalam pelaksanaan tradisi jepe’ sura, 

yang berada dalam setip simbol-simbol dan pelaksanaan tradisi tersebut. Adapun 

nilai-nilai yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi jepe’ sura di desa Minasa Upa 

kecamatan Bontoa kabupaten Maros, antara lain: 

a. Nilai Positif 

1) Nilai Dakwah dan Sedekah 

Nilai dakwah yang terkandung dalam tradisi jepe’ sura dapat dilihat dari 

berbagai aspek di antaranya dalam pelaksanaan tradisi tersebut mengandung unsur 

mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dalam hal ini bersedekah. Menurut 

bapak Syarifuddin selaku kepala desa Minasa Upa, mengatakan bahwa tradisi ini 

merupakan sebuah media dakwah untuk terus menyebarkan Islam bagi generasi-

generasi masa kini dan masa yang akan datang.30 H. Husaini yang dipanggil 

sebagai H. Poimang, mengatakan bahwa tradisi jepe’ sura ini adalah sebagai 

songka balana linoa yang merupakan songka bala lompo yang ditandai dengan 

selamatnya nabi Nuh as beserta umatnya dari banjir besar, sehingga diperingatilah 

jepe’ sura sebagai penjaga keselamatan baik kepada diri sendiri, keluarga, dan 

                                                 

29Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Cet. VII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1990), h. 190. 

30Syarifuddin (49 tahun), Kepala Desa Minasa Upa, Wawancara, 08 Maret 2019. 
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alam ini ditandai dengan memperbanyak zikir mengingat Allah swt., dan 

bersedekah dalam hal ini jepe’ sura.31 

 

 

2) Nilai Silaturahi>m 

Nilai silaturahi>m yang terkandung dalam tradisi jepe’ sura dapat dilihat 

dari berkumpulnya seluruh golongan masyarakat baik dari golongan kecil, 

menegah, dan atas dengan membawa jepe’ Sura mereka masing-masing ke masjid 

kemudian dikumpulkan dalam satu area masjid yang terpusat di shaf laki-laki 

bagian tengah yang akan dido’akan kemudian  dinikmati bersama oleh kalangan 

masyarakat. 

Nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia terhadap sesamanya dalam 

pelaksanaan tradisi jepe’ sura tersebut, juga dapat dilihat dari bagaimana 

kerjasama dan saling berbagi antara masyarakat, yang ditandai dengan saling 

membantu dan saling berbagi ka’dokang berupa ikan dan udang yang diperoleh 

dari tambak dan sungai. Sehingga dengan hal tersebut masyarakat semakin 

mempererat hubungan persaudaraan antar sesama, baik dalam hal bertetangga 

maupun dalam lingkungan masyarakat. 

3) Nilai Kesucian 

Nilai kesucian tersebut dapat dilihat dalam jepe’ itu sendiri yang berwarna 

putih, bulan yang suci, tempat yang suci, dan pakaian masyarakat sendiri yang 

merupakan pakaian yang bersih dan suci, serta dalam pelaksanaannya yang 

melambangkan kesucian karena dijadikan sebagai menu buka puasa. 

4) Nilai Kesabaran 

                                                 

31H.  Husaini (69 tahun), Imam Dusun dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Maros 08 

Maret 2019. 
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Nilai kesabaran dapat terlihat dari pengadaan bahan dan pembuatan bubur 

asyura yang memerlukan waktu selama kurang lebih tiga hari sampai satu minggu 

dan puasa tasu’a (bagi yang melaksanakan) dan Asyura, serta do’a dan zikir yang 

lumayan panjang yang dilakukan oleh semua kalangan masyarakat sebelum 

membawa jepe’ sura tersebut ke masjid dan dinikmati bersama oleh semua 

masyarakat yang hadir. 

b. Nilai yang bisa berdampak kepada hal-hal yang negatif 

1. Menuju kapada menduakan Allah 

Dampak kepada mendukan Allah swt., terlihat dari fenomena masyarakat 

yang mempunyai keyakinan kepada roh-roh yang mampu memberikan 

ketentraman bagi mereka, ditandai dengan membawa jepe’ sura, pisang ke 

tempat-tempat yang dianggap keramat seperti pohon besar, pammakkang, 

saukang, nipa, sungai, serta sawah dan empang. Dengan keyakinan dapat 

memberikan keberkahan, kesejateraan dalam hidup mereka. 

2. Berorientasi kepada persaingan 

Sifat yang berorientasi kepada persaingan ditandai dengan berlomba-

lombanya para masyarakat terutama ibu-ibu dalam membuat jepe’ sura yang 

menarik dan kelihatan mewah, diakibatkan terjadinya beberapa pergeseran nilai 

yang utama disebabkan semakin berkembangnya zaman sehingga muncullah sifat 

kesombongan dan kedengkian di hati masyarakat. 

D. Pemaknaan Masyarakat Di Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros Mengenai Tradisi Jepe’ Sura Sebagai Bagian Dari 

Living Qur’an 
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Berinteraksi dengan al-Qur’an merupakan salah satu pengalaman 

beragama yang berharga bagi seorang muslim.32 Pengalaman berinteraksi dengan 

al-Qur’an dapat diungkapkan melalui lisan dan tulisan, perbuatan, pemikiran, 

pengalaman emosional, dan spiritual.33 

Setiap muslim meyakini bahwa al-Qur’an adalah wahyu dari Allah swt., 

yang diturunkan kepada manusia baik itu petani sederhana maupun kepada ahli 

metafisika sebagai petunjuk dan bimbingan hidup. Dengan berbagai tingkat 

pengertian yang berbeda bagi setiap pembacanya.34 Untuk mendapatkan petunjuk 

tersebut seorang muslim membaca dan memahami isi al-Qur’an serta 

mengamalkannya. Dengan pembacaan tersebut, akan menghasilkan pemahaman 

yang beragam kemudian pemahaman tersebut melahirkan perilaku yang beragam 

pula sebagai tafsir al-Qur’an dalam praksis kehidupan, berupa segi teologis, 

filosofis, psikologis, dan kultural. Meliputi berbagai bentuk membaca, 

memahami, menafsirkan, menghafal, pengobatan, permohonan, dan sebagai 

bentuk perlindungan dari berbagai gangguan gaib dengan menggunakan al-

Qur’an.35 

Tidak terlepas dari hal tersebut tradisi jepe’ sura juga merupakan hasil 

penafsiran dan pembacaan masyarakat terhadap al-Qur’an serta berbagai 

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman sebelum dan sesudah Islam datang. 

Kemudian mereka menyimpulkan bahwa untuk belajar, mengingat, menyebarkan, 

                                                 

32Joachim Wach, The Comparative Study Of  Religion “Membagi Ungkapan Pengalaman 

Beragama Manusia Menjadi Tiga, Yakni Pemikiran, Perbuatan,  dan Persekutuan”, dalam M. 

Mansyur dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, (Yogyakarta: TH. Press, 2007), h. 

11. 

33Mansyur dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 11. 

34S. H. Nashr, Islam dalam Cita dan Fakta, terjemah Abdurrahman Wahid dan Hashim 

Wahid, (Jakarta: Leppenas, 1983), h. 31, dalam Mansyur dkk, Metodologi Penelitian Living 

Qur’an dan Hadis, h. 11-12. 

35Mansyur dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 12. 
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dan memperingatinya. Maka masyarakat melakukan sebuah kegiatan yang mampu 

menyatukan hal tersebut dan terus melakukannya hingga menjadi sebuah adat 

kebiasan yang terus dilakukan dan menjadi sebuah tradisi yang terus diturunkan 

secara turun-temurun kepada anak-cucu mereka. 

Tradisi tersebut telah menjadi sebuah tanda pengenal tersendiri sebagai ciri 

khas mereka sebagai masyarakat desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten 

Maros. Walaupun tradisi tersebut dilakukan pula di wilayah lain, namun dalam 

sistem adat, kepercayaan, dan nilai-nilai filosofis serta simbol-simbol dalam 

tradisi tersebut berbeda dengan apa yang ada pada wilayah lain yang 

melakukannya. Karena perbedaan letak geografis, maupun tingkat pemahaman 

masyarakat yang berbeda. 

Menurut Abu Hamid, tradisi keagamaan yang pada umumnya berkembang 

dalam masyarakat Bugis-Makassar dapat dibagi ke dalam dua asas, yaitu 

kepercayaan lama yang bersumber dari tradisi keagamaan nenek moyang, dan 

kepercayaan yang bersumber dari ajaran Islam. Kedua asas kepercayaan ini 

kemudian berbaur dalam praktek-praktek ritual upacara.36 

Sebagaimana dalam setiap tradisi masyarakat yang telah berbaur dengan 

ajaran Islam. Tradisi jepe’ sura selain memiliki nilai-nilai yang berbau 

kepercayaan dari nenek moyang masyarakat juga banyak memiliki nilai-nilai 

Islam. Walaupun tradisi tersebut merupakan tradisi bawaan sejak awal 

kemunculannya. Namun, taradisi tersebut menjadi salah satu tradisi yang melekat 

kuat dalam keyakinan masyarakat dan terus dilakukan dan diturunkan secara 

turun-temurun. 

                                                 
36Abu Hamid, Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 47. 
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Meskipun tradisi jepe’ sura menjadi sebuah tradisi bawaan namun tradisi 

tersebut telah lama dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sehingga menjadi 

sebuah tradisi yang melekat kuat dalam hati setiap masyarakat. Dari hal tersebut 

peneliti mencoba untuk menghubungkan antara tradisi jepe’ sura yang dilakukan 

masyarakat desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros, dengan QS al-

Baqarah}/2: 170 sebagai landasan utama dilakukannya tradisi tersebut. 

Surah ini terdiri atas 286 ayat dan turun setelah nabi Muhammad saw., 

hijrah ke Madinah. Dalam beberapa riwayat di sebutkan bahwa di dalam surah ini 

terkandung peristiwa pengalihan kiblat (ayat 142) dan perintah berpuasa (ayat 

183) menjadi awal masa turunnya surah tersebut, dan ayat 281 menjadi akhir ayat 

al-Qur’an yang di terima oleh nabi Muhammad saw., sehingga masa keseluruhan 

turunnya surah tersebut, terjadi selama sepuluh tahun.37 

Surah ini di beri nama al-Baqarah berdasarkan dari tema pokok surah ini 

mengenai kisah Bani Israil dan seekor sapi betina. Surah ini dinamai juga dengan 

nama مانّسلا al-sinām yang berarti puncak karena tidak ada lagi petunjuk selain dari 

kitab ini, dan puncak setelah kepercayaan kepada Allah swt., yang Maha Esa dan 

keniscayaan hari Kiamat. Ia juga di namai الزّهراء yakni terang benderang karena 

kandungan surah ini yang menerangi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, 

serta menjadi penyebab bersinar terangnya wajah siapa yang mengikuti petunjuk-

petunjuk dalam surah ini.38 

Sedangkan dalam ayat 170 surah ini, membahas mengenai larangan 

mengikuti tradisi nenek moyang yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah swt., 

dan perintah mengikuti apa yang telah Allah swt., perintahkan kepada hambanya. 

                                                 
37M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an, Vol. 1 

(Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 99. 

38M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah,  Vol. 1, h. 99-100. 



95 

 

    

     

   

   

    

   

     

Terjemahnya: 

 Dan apabila dikatakan kepada mereka, “ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) kami mengikuti apa yang kami dapati 
pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang 
mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk. (QS al-
Baqarah/2: 170).39 

Ayat di atas memberikan petunjuk dan gambaran, bahwa mengikuti tradisi 

nenek moyang secara umum tanpa memikirkan dan merenungkan apakah hal 

tersebut baik atau buruk merupakan suatu bentuk kejahilan dan ketidak tahuan 

mengenai berbagai petunjuk yang telah ada dalam al-Qur’an tersurat maupun 

tersirat sebagai pedoman untuk seluruh makhluk di seluruh dunia khusunya umat 

Islam. Sebagaimana Prof. Dr. Hamka mengatakan dalam tafsirnya, mengenai QS 

al-Baqarah/2: 170 bahwa nenek moyang tidak mengerti atas petunjuk yang telah 

diberikan kepada mereka, dan tradisi yang mereka wariskan tidak berarti apa-apa. 

Dan anak cucu mereka yang telah di pengaruhi oleh setan sehingga hati dan akal 

mereka menjadi batu dan tidak dapat menerima petunjuk yang telah diberikan 

kepada mereka. Dan terus-menerus melakukan apa yang telah diwariskan oleh 

nenek moyang kepada mereka, tanpa memikirkan dan merenungkan dengan hati 

dan akal yang jernih.40 

                                                 

39Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 26. 

40Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir al-Azhar, juz II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1982), h. 53. 
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Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, menuliskan 

dalam kitabnya Tafs>ir Jalalai>n bahwa    

“dan apabila dikatakan kepada mereka”, yakni orang-orang kafir,  

  “itulah yang telah 

diturunkan Allah” perihal tauhid dan penghalalan segala sesuatu (makanan dan 

minuman) yang baik,  “mereka menjawab” tidak” 

 “tetapi kami mengikuti 

apa yang telah kami dapati” kami temukan  

 “pada perbuatan leluhur kami” 

seperti menyembah berhala, mengharamkan sawa’ib (unta-unta yang tidak boleh 

dinaiki karena dianggap suci), baha’ir (unta-unta yang tidak boleh diperah 

susunya karena dianggap suci). 

 Allah swt berfirman ( أ ) “apakah” mereka juga mengikutinya,  

   

  “walaupun leluhur mereka itu 

tidak mengerti apa-apa” tentang urusan agama dan tidak mendapat petunjuk 

kejalan yang benar? Hamzah mengandung makna inkar (penolakan).41 

 dan apabila kaum mukminin menasehati orang-orang yang sesat itu 

dengan tulus, “ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah swt., berupa al-Qur’an dan 

hidayah”, mereka justru bersikeras untuk mengikuti para pendaahulu mereka yang 

menyekutukan Allah swt., seraya berkata, “kami enggan mengikuti ajaran kalian . 

sebaliknya, kami hanya mau mengikuti apa saja yang kami dapati bapak-bapak 

moyang kami melakukannya”. Apakah pantas mereka mengikuti nenek moyang 

                                                 
41Al-Imam Jalaluddin Muhamad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli al-Imam 

Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar al-Suyut}i, Tafsi>r al-Jalalai>n, terj. Najib Junaidi, 

Tafsir Jalalain (Cet. II; Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), h. 123. 
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mereka, meskipunmereka itu tidak memahami sedikitpun dari wahyu Allah dan 

tidak memperoleh hidayah yang lurus.42 

 Menurut al-Marag{i dalam tafsirnya bahwa hendaknya kalian mengikuti 

apa-apa ynag telah Allah swt., turunkan kepada Rasul berupa wahyu Ilahi, dan 

janganlah kalian ikuti petunjuk selain petunjuk Allah swt., yakni dengan cara 

taqlid, mereka akan menjawab, “kamai tidak mengetahui melainkan apa yang 

telah terbiasa kami jumpai yang dilakukan oleh pembesar dan syekh-syekh kami, 

yakni yang telah terbiasa dilakukan oleh nenek moyang kami”. Lalu Allah swt., 

menyanggah pernyataan mereka, apakah mereka juga akan mengikuti perbuatan 

yang biasa dilakukan nenek moyang dalam seluruh aspek kehidupan, sekalipun 

nenek moyang mereka tidak mengetahui prinsip aqidah dan ibadah? Atau 

sekalipun nenek moyang mereka tidak menggunakan akal dan nas di dalam 

menentukan akidah dan cara ibadah.43 Allah berfirman QS al-Nahl/16: 43. 

   

        

Terjemahnya: 

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak 
mengetahui”.44 

 Orang-orang yang paling mengerti tentang persoalan-persoalan kebenaran 

adalah orang yang secara terus menerus bekerja menyelidiki dan menekuni 

masalah agama dengan tujuan yang benar. Sebab, jika orang tersebut melakukan 

kekeliruan, maka lain waktu sudah membenarkan kesalahannya dan orang yang 

                                                 
42Hikmat Basyir, Dkk, al-Tafsir al-Muyassar, terj. Muhammad Ashim dan Izzudin 

Karimi, Tafsir Muyassar, jilid I (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 77.  

43Ahmad Mustafa al-Marag}i, Tafsir al-Marag}i, terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Hery 

Noer Aly dan Bahrun Abu Bakar, Tafsir al-Marag}i, juz 2 (Cet. II; Semarang: Toha Putra, 1993), 

h. 74. 

44 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 272. 
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paling tidak mengerti persoalan kebenaran adalah orang yang hanya bersikap 

taqlid. Sebab, ia adalah orang telah memutuskan untuk tidak mengetahui jalannya 

ilmu yang mengunci diri untuk tidak memahami sesuatu, meraka hanya bisa 

mengikuti tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.45 

 Menurut Hamka dalam tafsirnya, janganlah kamu mencari tandingan atau 

sesembahan selain Allah. Jangan katakan kepada Allah hal-hal kamu tidak tahu. 

Para penyembah berhala mengatakan benar ataupun salah, adalah nenek moyang 

kami. Kami akan tetap mempertahankan pusaka mereka, yang tidak lekang karena 

panas, tidak lapuk karena hujan. jawaban inilah yang menunjukkan bahwa fikiran 

mereka tidak berjalan dengan beres, mereka tetap mempertahankan agama nenek 

moyang mereka. Bukan akal lagi yang berkuasa tetapi hawanafsu. Maka timbul 

pertanyaan Allah, untuk dibalikkan kepada mereka “bagaimanakah kalau keadaan 

nenek moyang mereka itu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk.46 

 Tradisi nenek moyang tidak berarti, apabila mereka tidak mengetahui 

tentang apa yang telah mereka lakukan. Karena pikiran yang sehat dan akal yang 

masih tetap berjalan, pasti akan melihat dan mempelajari kembali tradisi dari 

nenek moyang. Dapat membedakan mana tradisi yang baik dan mana tradisi yang 

buruk. Karena dengan akal sehat manusia tidak akan menyembah berhala, dan 

pohon-pohon besar, disebabkan ketidak berdayaan berhala-berhala tersebut untuk 

menolong manusia, bahkan untuk menolong dirinya sekalipun berhala-berhala 

tersebut membutuhkan pertolongan manusia. Dan manusialah yang membuat 

berhala tersebut bukan berhala yang membuat manusia. 

                                                 
45Ahmad Mustafa al-Marag}i, Tafsir al-Marag}i, terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Hery 

Noer Aly dan Bahrun Abu Bakar, Tafsir al-Marag}i,jilid. 2, h. 75. 

46Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir al-Azhar, juz II, h. 52. 
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Orang-orang yang mengikuti tradisi nenek moyang yang salah dan 

bertahan terhadap tardisi tersebut, telah dipengaruhi oleh syaitan. Sehingga 

membuat hati mereka menjadi beku dan menjadi batu. Seperti dalam firman Allah 

swt., QS al-Baqarah/2: 171: 

   

    

    

     

       

Terjemahnya: 

“Dan perumpamaan bagi (penyeru) orang yang kafir adalah seperti 
(penggembala) yang meneriaki (binatang) yang tidak mendengar selain 
panggilan dan teriakan. (mereka) tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak 
mengerti”.47 

Meskipun ada nafas dalm diri mereka, meskipun mereka hidup, tetapi sifat 

dari panca indra tidak ada di dalamnya, segala seruan tidak didengarkan karena 

mereka telah buta, tuli, dan bisu. Mereka menjadi buta walaupun mata mereka 

melihat, mereka tuli walaupun telinga mereka mendengar, dan mereka bisu 

walaupun mulut mereka dapat berbicara. Karena jiwa merekalah yang buta, tuli, 

dan bisu, sehingga mereka menjadi bisu.48 

 Ibnu Katsi>r menjelaskan dalam kitabnya, bahwa Allah swt., berfirman, 

apabila dikatakan kaum musyrik “ikutilah apa yng telah di turunkan Allah swt., 

kepada Rasul-Nya dan ditinggalkanlah kesesatan dan kebodohan!” mereka 

berkata, “(tidak), tetapi kami hanya mengikuti kemusyrikan yang kami dapati dari 

nenek moyang kami.” Allah swt., berfirman dengan menyatakan keganjilan 

terhadap mereka, “apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang 

                                                 
47Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 26 

48Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir al-Azhar, juz II, h. 53. 
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mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk?” 

maksudnya, mereka tidak memiliki pemahaman dan petunjuk. Dari Ibnu Ishak 

dikatakan bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa ayat itu di turunkan berkaitan dengan 

kaum Yahudi. Allah swt., menyeru mereka, kemudian mereka menjawab “namun 

kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami.” 

Maka Allah swt., menurunkan ayat ini.49 

M. Quraish Shihab, memberikan perumpamaan bahwa mengikuti orang 

tua merupakan sesuatu yang wajar, bahkan merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dihindari oleh manusia, khusunya ketika ia masih kecil. Saat kecil, boleh jadi ia 

mengikuti atau meniru sebagian dari apa yang dilakukan ayah, ibunya, atau 

bahkan kakek dan neneknya. Tetapi, para orang tua itu tidak mustahil keliru 

dalam tindakannya, baik akibat kelengahan, kebodohan, atau keteperdayaan oleh 

setan. Buktinya, ada yang dilakukan oleh kakek dan nenek tidak dilakukan oleh 

ayah dan ibu. Saat itu seorang anak bisa bingung. Dari sinilah Allah swt., dari saat 

ke saat mengutus para nabi membawa petunjuk-petunjuk-Nya untuk meluruskan 

kekeliruan serta mengantar ke jalan yang benar. Dari sini juga setiap ajaran yang 

di bawa olehpara nabi tidak membatalkan semua tradisi masyarakat, tetapi ada 

yang dibatalkannya . dan ada yang sekedar diluruskan kekeliruannya, serta ada 

yang tetap dijaga dan dilestarikan. Pembatalan, pelurusan, dan pelestarian 

merupakan termasuk dalam apa yang dinamai “apa yang di turunkan Allah swt”. 

Di sisi lain, manusia mengalami perkembangan dalam pemikiran dan 

kondisi sosialnya. Ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari saat ke saat 

bertambah dan harus diluruskan. Itu semua melahirkan perubahan. Perubahan ini 

menuntut pula perubahan tuntunan yang, sedikit atau banyaknya berbeda dengan 

                                                 
49Muhammad Nasib al-Rifa’i, Tafsi>r al-Aliyyul Qadi>r li Ikhtisha>ri Tafsi>r Ibnu 

Katsi>r, jilid I, terj. Syihabuddin, Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I 

(Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 269. 
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tuntunan yang pernah diajarkan oleh orang tua. Tuntunan Ilahi, atau nilai-nilai-

Nya yang mengandung perubahan itu, termasuk juga ke dalam pengertian “apa 

yang di turunkan Allah swt”. 

Berdasarkan hal tersebut M. Quraish Shihab menuliskan dalam tafsirnya, 

bahwa sungguh keliru bila ada yang menjawab, “kami hanya mengikuti apa yang 

telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami”. Karena, tidak satu 

generasi yang akan luput dari kesalahan, sebagaimana tidak ada satu generasi 

yang tidak mengalami perubahan. 

Kekeliruan ucapan tersebut lebih jelas apabila orang tua dan nenek 

moyang mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan akal sehat 

atau tuntunan petunjuk Ilahi, yaitu “tidak mengetahui sesuatu apa pun” dan 

“tidak juga mendapat petunjuk”. Itulah yang dimaksud dengan penutup ayat ini  

“apakah mereka akan tetap mengikuti walaupun nenek moyang mereka itu tidak 

memahami sesuatu berdasar petunjuk akal dan tidak juga mendapat petunjuk?”.50 

Dari berbagai penjelasan di atas mengenai QS al-Baqarah/2: 170, bahwa 

tradisi nenek moyang yang dilakukan dengan jalan tanpa mengetahui sedikitpun 

dan tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah tradisi tersebut baik atau buruk, 

sesuai dengan syariat Islam atau menyalahi syariat Islam. Maka hal tersebut akan 

menjadi tradisi yang sia-sia dan tidak akan memperoleh rahmat dari Allah swt., 

namun apabila tradisi nenek moyang yang diwariskan dan dilakukan dengan 

menimbang dan memahami landasan dan dasar dari tradisi tersebut yang dilandasi 

dengan syariat Islam serta dengan tuntutan al-Qur’an dan al-Sunnah, serta 

tuntunan para ulama, maka tradisi tersebut sejalan dengan apa yang disebut “apa 

yang telah di turunkan Allah”. 

                                                 
50M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. I 

(Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 458-459. 
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Berangkat dari hal di atas, tradisi jepe’ sura menjadi sebuah tradisi bawaan 

dari luar yang masih belum diketahui sumbernya, dan menjadi tradisi turunan dari 

nenek moyang masyarakat desa Minasa Upa. Bedasarkan dari hal di atas, penliti 

berusaha untuk menggali beberapa informasi mengenai pemaknaan masyarakat 

terkait tradisi jepe’ sura ini. Sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan 

mengenai tradisi tersebut apakah merupakan tradisi nenek moyang yang tidak 

mendapatkan petunjuk dan sia-sia ataukah menjadi sebuah tradisi yang penuh 

dengan berbagai makna-makna simbolik yang beriorentasi pada nilai-nilai al-

Qur’an. 

Peringatan jepe’ sura merupakan tradisi yang sangat sakral dan ditunggu-

tunggu oleh para masyarakat di desa Minasa Upa. Karena pada pelaksanaan 

tradisi tersebut selain terdapat makna yang sangat dalam terkait tradisi tersebut, 

juga memberikan kegembiraan bagi anak-anak dan para orang-orang miskin 

karena akan memperoleh banyak makanan. 

Jepe’ sura selain sebagai makanan yang khas juga menjadi simbol dari 

berbagai pemaknaan masyarakat mengenai arti dari kehidupan manusia (baik 

sebagai makhluk hidup juga sebagai hamba dari Sang Pencipta), yang terkandung 

di dalam berbagai bahan jepe’, kue, pisang, serta dari berbagai ritual keagamaan 

yang dilakukan dalam tradisi tersebut. 

Peneliti menemukan di setiap awal memasuki bulan Muharram, maka 

masyarakat terutama golongan ibu-ibu akan memenuhi pasar untuk membeli 

berbagai alat-alat rumah tangga, terutama alat-alat yang bersangkutan dengan 

dapur berupa kompor, pecah belah, baskom, timba, panci, dll. Dan hal tersebut 



103 

 

rutin dilakukan setiap awal hingga menjelang 10 Muharram selain pada bulan 

Maulid/maudu’.51 

Bersinggungan dengan kebiasaan masyarakat dalam pembelian alat-alat 

rumah tangga setiap awal hingga menjelang 10 Muharram bapak Syarifuddin, 

mengungkapkan bahwa peringatan jepe’ sura dan pembelian perlengkapan rumah 

tangga yang dilakukan oleh masyarakat Minasa Upa merupakan sebuah simbol 

atau sebagai sara panaik dalle’. 

Bapak Syarifuddin juga menambahkan bahwa hal tersebut bukan sebagai 

inti utama pelaksanaan tradisi jepe’ sura ini, melainkan di dalam tradisi ini 

terdapat sebuah usaha untuk menyebarkan Islam sebagai agama dari 

pangngulunta’ na’bi Muhammad saw, dan sebagai nasehat pangngu’rangi mae ri 

kabajinkang siagang kasalamakkang ri lino tulusu mae ri akhera karena Allah 

swt., telah memberikan sebuah peringatan melalui sejarah nabi Nuh as lewat 

tenggelamnya bumi di masa itu akibat dari kedurhakaan umat-umat terdahulu. 

Dengan berbagai kekafiran, kezaliman, dan pembangkangan kepada Allah swt. 

Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS Luqma>n/31: 17, QS al-

Dza>riya>t/51: 55, dan QS al-Aṣri/103: 1-3. 

   

  

   

   

     

    

Terjemahnya: 

                                                 

51Maudu’ merupakan hari peringatan kelahiran nabi Muhammad saw, ditandai dengan 

pembelian ember dan baskom sebagai wadah dari berbagai keperluan untuk tradisi. 
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“Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat 
yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah 
terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya itu termasuk perkara yang 
penting”.52 

   

      

Terjemahnya: 

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang mukmin”53 

     

       

  

  

  

    

Terjemahnya: 

“Demi masa. Sesungguhnya, manusia berada dalam kerugian. Kecuali 
orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati 
untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.”54 

Sehingga tradisi jepe’ sura ini tidak hanya menjadi sebuah tradisi yang 

terus-menerus dilakukan masyarakat hanya sebagai tradisi semata, namun tradisi 

ini harus menjadi sebuah syiar dalam menyebarkan Islam dan memperkokoh ke 

Islaman ini, serta mampu memberikan masyarakat Minasa Upa kesadaran baik 

sebagai bagian dari masyarakat Minasa Upa maupun sebagai makhluk Allah swt., 

yang bermartabat. 

Bapak Syarifuddin juga menambahkan, bahwa tradisi jepe’ sura tidak 

sama sekali bertentangan dengan agama, bahkan ulama kita menganjurkan untuk 

                                                 
52 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 412. 

53 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 522. 

54 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 601. 
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selalu memperingati 10 Muharram. Namun yang masih menjadi persoalan 

sekarang karena pada pelaksanaan tradisi tersebut belum diterangkan secara 

umum kepada masyarakat mengenai mengapa tradisi tersebut dilakukan dan apa 

makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga masyarakat terutama para anak-

anak muda semakin jauh dari pemahaman dan hakikat sebenarnya mengenai 

tradisi jepe’ sura ini. Hal ini pun meeneyebabkan masyarakat semakin jauh dan 

bergeser dari makna dan hakikat sesungguhnya mengenai tradisi ini. Bahkan 

akibat yang sangat disayangkan adalah adanya tindakan-tindakan golongan 

masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip ke Islaman walaupun 

mereka mengaku Islam. 

Harapan kami selanjutnya mengenai tradisi jepe’ sura ini, adanya upaya 

pemerintah daerah dan kerjasama masyarakat untuk menjaga dan terus 

melestarikan tradisi jepe’ sura ini dan perlu adanya sebuah penjelasan dan 

ceramah mengenai fungsi, nilai, makna, dan hakikat dilakukannya tradisi 

tersebut.55 

Dg. Nyulle selaku yang di tuakan di desa tersebut berpendapat, bahwa 

tradisi jepe’ sura dilakukan bukan hanya sekedar seremoni atau peringatan 

Muharram saja, melainkan terdapat pangngu’rangi dan kasukkurrang yang amat 

besar bagi manusia.  Sebagai pangngu’rangi atas berbagai kezaliman yang telah 

dilakukan oleh umat-umat terdahulu, kasukkurrang sebagai tanda kesyukuran kita 

kepada Allah swt., karena diselamatkannya nabi Nuh as dan pengikutnya dari 

banjir besar sehingga keberlangsungan makhluk hidup terutama manusia masih 

bisa berlangsung hingga sekarang.56 Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS al-

Baqarah/2: 172. 

                                                 
55Syarifuddin (49 tahun), Kepala Desa Minasa Upa, Wawancara, 08 Maret 2019. 

56Dg. Nyulle (72 tahun), salah satu ketua adat desa Minasa Upa dan Pakere’ jangang, 

Wawancara, 12 maret 2019. 
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Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang 
Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya 
menyembah kepada-Nya”.57 

Hj. Bollo sebagai salah satu tokoh masyarakat Minasa Upa dan pabaca 

do’a untuk berbagai tradisi masyarakat, mengungkapkan mengenai tradisi jepe’ 

sura, bahwa: 

“Anjo jepe’ surayya tiai bawang-bawangngang, rikamma-kammayya anne 
taua kucini napare bawang-bawangnganji. Padahal nia sara’ ilalanna, iyapa 
na tena napahangi taua. Cari’-caritanna nikanayya jepe’ surayya, 
nikanangi ri tau toata’ anjo jepeka ajjari passongka’ bala siagang 
pangngu’rangi lompo mae ri umma’ sallanga angkana nia’na tallang linoa 
ri zamanna na’bi Nuhung nasaba’ nia’na doraka umma’na mae rikaraeng 
Allah ta’ala. Siagang uru nipare’na jepeka ri na’bi Nuhung untu’ ajjari 
pappaganna kanre mae ri umma’na ya niaka irate kappala. Jari anjo jepeka 
ajjari simbolo’ pangngu’rangi angkana teaki ajjari tau dorakai mae ri suroa 
nabi Muhammad, passuro ajjari ata’ tojeng-tojenga siagang ajjari 
sitonjengna nikanayya tau tiai tau-tau, anjo tumpi-tumpiya ajjari simbolo 
hubunganta’ mae ri tallua poko’ kabajikang, hubungang maei ri 
Karaengta’ Allahu Ta’ala, mae ri parangta’ rupa tau, siagang mae ri 
paranta’ ata. Naiyya bayaoa ajjari rahaseana Allahu Ta’ala, bayao ta’ba 
tuju rupanna ajjari simbolo angakana sanna majaina ata pajarianna Allahu 
Ta’ala iami saba’na teaki assisala-salai. Naiyya juku siagang doang 
sanggaraka ajjari passala sukkurutta’ mae ri dalle’na Allahu Ta’ala sigang 
umuru’ ma’barakka’na iyaiyya nasareangki. Naiyya untiya ajjari passala 
angkanayya ajjariki singkamma untiya ilalanna sambayang siagang 
tallasaka, nasaba untiya malompo namajai kamangeanna. Naiyya 
passala’na kanrejawa umba-umbayya, angkana pacokkoi sarenu mae 
ritaua, ajjari hakeka’na kalennu. Naiyya kanrejawa apanga, ajjari 
pangngu’rangi mae sare kabajikangna taua mae ri katte. Namasarro jaina 
hakeka’na nikanayya jepe’ surayya na parallu taua angngu’ra-u’rangi, 
ampahangi siagang angngissengi kalenna.58 

Artinya: 

                                                 
57 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 26. 

58Hj. Bollo (69), Tokoh Mayarakat Minasa Upa dan Pa’baca, Wawancara, 17 September 

2018. 
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Adapun jepe’ sura bukan sebuah mainan, di masa sekarang ini manusia 

hanya sekedar memperingati. Padahal ada simbol yang terkandung di dalamnya 

yang kurang dipahami oleh manusia. Adapun cerita mengenai jepe’ sura. Orang 

tua mengatakan bahwa jepe’ merupakan penghalau keburukan dan peringatan 

besar bagi umat Islam bahwa, tenggelamnya bumi di zaman nabi Nuh a.s. karena 

disebabkan kedurhakaan umatnya kepada Allah swt., dan sebagai awal dibuatnya 

jepe’ oleh nabi Nuh a.s. untuk sebagai penggenap makanan kepada umatnya yang 

berada di atas kapal. Jadi, jepe’ merupakan simbol peringatan bahwa, janganlah 

menjadi manusia durhaka kepada nabi kita Muhammad saw., sebagai himbauan 

untuk menjadi hamba yang sesungguhnya dan menjadi manusia sesungguhnya 

bukan hanya sekedar manusia. Sedangkan tumpi-tumpui itu menjadi simbol 

hubungan kita kepada Allah swt., kepada sesama manusia, dan kepada sesama 

makhluk Allah swt. Sedangkan telur menjadi rahasia Allah swt., telur goreng 

tujuh warna menjadi simbol yang mengatakan sungguh banyak makhluk Allah 

swt., oleh karena itu janganlah saling bermusuhan. Sedangkan ikan dan udang 

goreng menjadi pasal kesyukuran kepada Allah swt., atas rezeki dan umur yang 

berberkah yang dilimpahkan kepada kita. Sedangkan pisang menjadi pasal yang 

mengatakan bahwa jadilah seperti pisang di dalam salat dan hidup, karena pisang 

sungguh besar dan banyak manfaatnya. Sedangkan pasalnya kue umba-umba itu, 

mengatakan bahwa sembunyikanlah sedekahmu kepada manusia, dan sebagai 

hakikat dirimu. Sedangkan kue apang itu, menjadi pengingat kepada pemberian 

kebaikan seseorang kepada kita. Sungguh sangat banyak hakikat yang dinamakan 

jepe’ sura, perlu seseorang untuk selalu mengingat, memahami,dan mengetahui 

hakikat dirinya. 
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Berdasarkan informasi tersebut, terdapat ayat-ayat al-Qur’an yang 

terealisasikan dalam tradisi tersebut yang terdapat dari simbol-simbol yang 

terdapat pada jepe’ sura tersebut, di antaranya: 

1. Tumpi-tumpi menjadi simbol kepada hubungan kepada Allah swt., 

sesama manusia, dan alam. 

a. Hubungan kepada Allah swt., QS al-Ża>riya>t/51: 56 

   

       

Terjemahnya: 
“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku.”59 

b. Hubungan kepada sesama, QS al-Ḥujura>t/49: 10 

   

   

    

  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, oleh karena itu 
damaikanlah kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu mendapat rahmat.”60 

c. Hubugan kepada alam, QS al-Raḥma>n/55: 1-12 

     

     

     

     

     

                                                 
59 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 523. 

60 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516. 
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Terjemahnya: 

“(Allah) Yang Maha Pengasih. Yang telah mengajarkan al-Qur’an. Dia 
Menciptakan Manusia. Mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan 
beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya 
tunduk (kepada-Nya). Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia 
menciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan 
itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itudengan adil dan janganlah kaamu 
mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk 
makhluk-Nya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang 
mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-
bunga yang harum baunya.”61 

2. Telur utuh yang sudah dimasak sebagai rahasia Allah swt., 

sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Baqara>h/2: 216 

   

     

    

     

                                                 
61 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 531. 
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Terjemahnya: 
“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan 
bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu 
baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak 
baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”62 

3. Telur goreng tujuh warna sebagai simbol banyaknya makhluk ciptaan 

Allah swt., sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Ḥujura>t/49: 13. 

   

   

  

  

   

   

     

     

Terjemahnya: 

“Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sugguh, yang paling mulia 
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.63 

4. Ikan dan udang sebagai simbol rasa syukur atas rezeki yang telah 

dilimpahkan Allah swt., sebagaimana firman-Nya dalam QS 

Ibrahim/14: 7. 

                                                 
62 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 34. 

63 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517. 
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Terjemahnya: 

“Dan ingatlah ketika Tuhan-mu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”.64 

5. Pisang sebagai simbol persatuan dan kesatuan, sebagaimana firman 

Allah swt., dalam QS al-Imra>n/3: 103. 

   

    

   

    

   

  

   

    

    

    

      

Terjemahnya: 

“Dan berpegang tegulah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingtlah nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa jahilia) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan 
hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, 
sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu agar kaamu mendapat petunjuk.”65 

                                                 
64 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 256. 

65 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 63. 
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6. Kue umba-umba sebagai simbol pada hakikat diri dan 

menyembunyikan apa yang telah disedekahkan, sebagaimana firman 

Allah swt.,  dalam QS al-Baqara>h/2: 264. 

  

   

  

   

    

   

    

   

   

     

     

   

     

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu 
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti 
orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia 
dan sia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya 
orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu 
itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak 
memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”66 

7. Kue apang sebagai simbol agar selalu mengingat-ingat segala kebaikan 

orang lain kepada kita. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tradisi jepe’ sura 

merupakan tradisi nenek moyang yang terus menerus diperingati oleh masyarakat 

                                                 
66 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 44. 
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Minasa Upa sebagai hari yang penuh keberkahan. Yang mengingatkan kita 

mengenai berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau terutama 

peristiwa tenggelamnya bumi di zaman nabi Nuh a.s., sebagai pangngu’rangi 

kepada jalan kebaikan dan sebagai syi’ar Islam kepada manusia untuk 

menyembah kepada Allah swt., tanpa mendurhakainya. 

Tradisi tersebut menjadi sebuah simbol untuk menyebarkan dan 

memperkokoh ke-Islaman masyarakat. Walaupun peneliti menemukan beberapa 

golongan masyarakat belum memahami makna dan inti dari tradisi tersebut akibat 

perubahan dan pergeseran nilai yang terjadi, sehingga apa yang disampaikan oleh 

tradisi tersebut belum bisa terealisasi dengan baik dalam masyarakat Minasa Upa. 

Dikarenakan penyampaian-penyampaian yang menjadi pokok dari tradisi tersebut 

sudah tidak diperhatikan oleh masyarakat Minasa Upa dan sudah mulai dilupakan 

ditandai dengan tidak adanya lagi ceramah-ceramah serta pesan-pesan yang 

terkandung di dalam tradisi tersebut. 

Peneliti juga menemukan hal-hal yang dapat merusak makna dari tradisi 

tersebut, seperti dibeberapa golongan masyarakat masih sangat sering bahkan 

menjadi suatu rutinitas tersendiri pada waktu-waktu tertentu untuk mengunjungi 

tempat-tempat keramat seperti kuburan, pohon besar, pammakkang67, sungai, 

empang, dan saukang.68 

Para narasumber memberikan harapan di antaranya Manna dg. Lurang 

selaku imam desa Minasa Upa, bahwa tradisi ini sangat perlu dijaga dan terus 

dilestarikan bukan hanya tradisi turun-temurun namun sebagai penyiaran ajaran 

agama Islam dan sebagai pemberi peringatan akan azab Allah swt. Bapak 

                                                 
67Salah satu tempat di dalam rumah yang menjadi sebuah tempat keramat dalam rumah 

karena dipercaya terdapat makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang tinggal di dalamnya. 

68Salah satu tempat penganmbilan tuak atau ballo nipa yang sangat rindang dan tersebar 

hampir di seluruh desa. 



114 

 

Syarifuddin, selaku kepala desa Minasa Upa menungkapkan bahwa, tradisi 

tersebut harus tetap dilestarikan dan terus diwariskan kepada anak-cucu kita 

sebagai sebuah simbol yang dapat memperkokoh persatuan kita baik sebagai 

masyarakat Minasa Upa terlebih-lebih lagi sebagai umat Islam. 

Meskipun demikian, landasan pokok tradisi merupakan tradisi bawaan 

yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Yang merupakan 

pergumulan antara tradisi masyarakat dengan ajaran Islam yang penuh dengan 

nuansa Qur’ani yang menjadi pedoman dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. 

Dan hal tersebut dapat terlihat dari berbagai pemaknaan masyarakat mengenai 

simbol-simbol yang terdapat dalam tradisi jepe’ sura.  

Dan hal tersebutlah yang berwujud dalam pengaplikasian nilai-nilai 

Qur’ani dalam masyarakat desa Minasa Upa. Yang bersumber dari al-Qur’an dan 

al-Sunnah dan berdasarkan dari ajaran para ulama-ulama yang mungkin pernah 

bermukim di desa tersebut maupun para santri-santri yang telah menuntut ilmu di 

pesantren. Dan terwujud dalam tradisi jepe’ sura di bulan Muharram yang 

sebelumnya dipercaya sebagai bulan yang panas dan penuh dengan bala, menjadi 

sebuah hari dan bulan yang penuh sukacita. Karena tradisi tersebut telah diwarnai 

dengan nuansa Qur’ani yang dapat lebih mudah memahamkan masyarakat 

mengenai ajaran Islam yang lebih mendalam. 

Sebagaimana pendapat dari Imam al-Syaukani bahwa, setiap perkumpulan 

yang di dalamnya melaksanakan suatu kebaikan, misalnya membacan zikir, 

memperingati kelahiran nabi Muhammad saw., maka perbuatan itu diperbolehkan 

meskipun tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah saw. Begitu pula tidak ada 

larangan untuk menghadiahkan pahala merayakannya.69 

                                                 
69 Muhyiddin Abdussomad, Hujjah NU, Akidah Amaliyyah, tradisi, (Cet. I; Surabaya: PP 

Nurul Islam, 2008), h. 95-96. 
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Sehingga dari hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam mampu 

untuk berdialektika secara harmonis dengan berbagai kemajemukan adat dan 

memberikan klarifikasi secara bijaksana terhadap unsur-unsur adat yang bernilai 

positif dan bisa dipelihara serta unsur-unsur adat yang bernilai negatif 

ditinggalkan. Dengan demikian, kehadiran Islam bukan untuk menghilangkan adat 

dan budaya masyarakat, melainkan Islam hadir untuk memperbaiki dan 

meluruskannya dengan nilai-nilai Islam yang Qur’ani. 

Sehingga Islam dapat hadir di tengah-tengah masyarakat dengan ajaran 

yang akomodatif, dinamis, dan melindungi tradisi yang telah dimiliki oleh 

masyarakat sebelum Islam. Corak Islam dengan prinsip yang akomodatif dan 

toleran ini setidaknya dapat dilihat dari tradisi jepe’ sura di desa Minasa Upa 

kecamatann Bontoa kabupaten Maros. Pola hubungan Islam dengan tradisi jepe’ 

sura bisa dikatakan saling melengkapi sehingga dianggap sebagai implementasi 

nyata dari semangat tradisi lokal yang bercorak Islami dan Islam yang bercorak 

lokal.70 

                                                 
70 Azyumardi Azra, Agama dalam Keagamaan Etnik di Indonesia, (Jakarta: Balitbang 

Agama, 1998) dalam Harpandi Dahri, Tabot; Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu, (Cet. I; t.t: 

Penerbit Citra, 2009), h. 12. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi jepe’ sura merupakan tradisi bawaan yang diwariskan kepada 

nenek moyang yang terus menerus diperingati oleh masyarakat Minasa 

Upa sebagai hari suka cita. Yang mengingatkan mereka mengenai 

berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lampau terutama 

peristiwa tenggelamnya bumi di zaman nabi Nuh a.s., sebagai 

pangngu’rangi kepada jalan kebaikan dan sebagai syi’ar Islam kepada 

manusia untuk menyembah kepada Allah swt., tanpa mendurhakainya. 

Tradisi tersebut menjadi sebuah simbol untuk menyebarkan dan 

memperkokoh ke-Islaman. 

2. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi jepe’ sura di 

desa Minasa Upa kecamatan Bontoa kabupaten Maros, antara lain: 

a. Nilai Positif 

1) Nilai Dakwah dan Sedekah 

2) Nilai Silaturahim 

3) Nilai Kesucian 

4) Nilai Kesabaran 

b. Nilai negatif 

Terdapatnyan persaingan dalam hati dan diri masyarakat, kepercayaan 

terhadap hal-hal dapat mengotori keimanan. 

3. Jepe’ sura di dalam al-Qur’an tidak disebut secara khusus, dalam arti 

bahwa di dalam al-Qur’an tidak satupun ayat yang membahas tentang 

jepe’ sura, namun dalam hal ini peneliti mengaitkan tradisi tersebut 

dengan QS al-Baqarah/2: 170 sebagai landasan. Tafsiran ayat tersebut 
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dapat disimpulakan bahwa pada ayat tersebut tidak ada yang mejelaskan 

mengenai tradisi jepe’ sura namun, dalam ayat tersebut perintah untuk 

mengikuti apa yang telah di turunkan oleh Allah swt., dalam hal ini apa 

yang sejalan dengan nilai-nilai ke-Islaman yang berdasarkan pengetahuan 

terhadapnya. Bukan hanya semata tradisi nenek moyang, yang tidak 

diketahui apa dasar dari tradisi tersebut sehingga tradisi tersebut dapat 

menjauhkan manusia dari jalan yang benar dan bahkan tersesat dari apa 

yang telah Allah swt., turunkan. Dari sini dapat dilihat bahwa tradisi yang 

ada dalam masyarakat ada yang perlu untuk terus dilestarikan dan perlu 

untuk diluruskan dan ada yang perlu ditinggalkan. Dalam hal ini tradisi 

jepe’ sura merupakan sebuah tradisi masyarakat yang murni dari tradisi 

nenek moyang mereka yang terus diwariskan secara turun-temurun, dan 

bisa menjadi sebuah tradisi “apa yang di turunkan Allah swt” dan bisa juga 

menjadi “kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami 

(melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui 

apa pun dan tidak mendapat petunjuk”. Tergantung bagaimana masyarakat 

memahami dan menjalankan tradisi tersebut. 

B. Implikasi 

Secara umum, penelitian ini sebagai langkah untuk lebih mengetahui dan 

memahami salah satu tradisi masyarakat di Sulawesi Selatan, yaitu jepe’ sura dan 

bagaimana gambaran jepe’ sura dan di dalam al-Qur’an yang merupakan 

kita>bulla>h. jepe’ sura dan dapat tergambar dalam ayat yang menjelaskan 

tentang tradisi nenek moyang dan apa yang telah diturunkan Allah swt., yaitu QS 

al-Baqarah/2: 170. Penulis menyadari bahwa pembahasan tentang jepe’ sura dan 

sangat luas, namun hanya sebagian kecil yang mampu penulis kumpulkan dalam 

kajian ini, mudah-mudahan pada masa mendatang bagi mereka yang berminat 
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membahas masalah ini agar dikembangkan dan diperluas lagi pembahasannya 

dalam kajian yang lebih sempurna agar menjadi sebuah konsep yang praktis, 

khususnya pembahasan mengenai gambaran jepe’ sura dan Living Qur’an 

Mudah-mudahan Allah swt., senantiasa memberi kesehatan kepada hamba-Nya 

dan menerima usaha ini sebagai sebuah amal ibadah yang diterima di sisi-Nya. 

A<mi>n.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa masih jauh dari kata sempurna, 

untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya 

membangun. Agar pada tulisan penulis selanjutnya bisa jauh lebih baik dari yang 

sekarang. 
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Daftar Pertanyaan 

Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada para narasumber dan 

peneliti menemukan pula informasi-informasi tambahan selama diskusi dan 

wawancara sedang berlangsung. 

No Tokoh Masyarakat Palaku tradisi 

Jepe’ Sura (bubur 

Asyura) 

Yang Tidak 

Melakukan tradisi 

Jepe’ Sura (bubur 

Asyura) 

1. Apa yang anda ketahui 

tentang jepe’ sura? 

 

Bagaimana hakikat 

jepe’ sura? 

Siapa sajakah tokoh 

jepe’ sura yang 

pada awal mulanya 

jepe’ sura? 

 

Bagaimana menurut 

anda tradisi jepe’ 

sura? 

2. Menurut anda, apakah 

jepe’ sura tidak 

bertentangan dengan 

agama? 

 

Bagaimana sejarah 

munculnya jepe’ 

sura? 

 

Kenapa anda tidak 

melakukan tradisi 

jepe’ sura tersebut? 

3. Apakah hampir atau 

semua yang ada dalam 

pelaksanaan jepe’ sura 

mengandung nilai-nilai 

keagamaan? 

 

Apa saja makna 

yang terkandung 

dalam jepe’ sura? 

Menurut anda apakah 

jepe’ sura 

bertentangan dengan 

agama? 
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4. Apakah jepe’ sura pada 

awal kemunculannya 

tidak pernah mendapat 

hambatan? 

 

Apakah fungsi dari 

jepe’ sura? Apakah 

terdapat pergeseran 

fungsi pada saat 

sekarang ini? 

Mengapa tradisi jepe’ 

sura bertentangan 

dengan agama? 

 Mengapa jepe’ sura perlu 

dijaga/lestarikan? 

  

 Bagaimana animo 

masyarakat terhadap jepe’ 

sura? 

  

 Apa harapan anda ke 

depannya terhadap jepe’ 

sura? 
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LAMPIRAN-

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 Dokumentasi Jepe’ Sura (bubur asyura) 

 

                         

*Pembacaan Do’a    *Jepe’ Sura (bubur asyura) 

       

*Pembuatan Jepe’ Sura (bubur asyura) *Bahan-Bahan Jepe’ (tumpi-tumpi,      

telur masak/goreng, kerupuk, 

Sura/umbi-umbian, mie kering). 
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Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara 

       

*Wawancara dengan bapak Syarifuddin selaku kepala desa Minasa Upa 

      

*Wawancara dengan H. Husaini (H. Poimang) 

         

*Wawancara dengan Manna dg. Lurang selaku imam desa Minasa Upa 
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Lampiran Pelengkap 

    

* Jepe’ Sura yang telah jadi   *Jepe’ Sura yang siap di Baca 

 

   

*Penangkapan Ikan dan Udang *Ikan Bolu yang akan dijadikan 

Tumpi-tumpi  

   

*Setelah Pembacaan Do’a *Pembagian Jepe’ kepada yang telah 

hadir 
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*Tangkapan Nelayan yang akan dijadikan ka’dokang Jepe’ 

  

*Sajian Jepe’ di Kediaman Dg. Nyulle *Udang sebagai bahan untuk Jepe’ 

* Acara Assuro ammaca di To’doka yang berada di tengah-tengah sungai Minasa 

Upa yang dipercaya memiliki penunggu oleh masyarakat. 
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