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ABSTRAK 

Nama    :  Muhammad Fajri Lamaau 

Nim   :  3010011403 

Jurusan  :  Aqidah Filsafat 

Judul               :  Saro saro dan Joko Kaha dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kota        

Ternate provinsi maluku utara 

 

Skripsi ini membahas tentang tradisi ritual Saro-saro dan Joko Kaha Dalam 

Adat Perkawinan Masyarakat Kota Ternate. Adapun yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana proses pelaksanaan Saro-saro dan Joko Kaha 

dalam Adat Perkawian Masyarakat Kota Ternate, 2) bagaimana pandangan Islam 

tentang Ritual Saro-saro dan Joko Kaha. 

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif pendekatan 

teologis dan filosofis, sumber data primer dan sekunder teknik pengumpulan data yitu ; 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah, 

display data, reduksi data, dan verivikasi.  

 Adapun proses pelaksanaan ritual Saro-saro dan Joko Kaha yaitu meliputi 

menyiapkan berbagai jenis makanan (Saro-saro) kemudian disuguhkan kepada pasangan 

pengantin dengan makanan Saro-saro secara bergantian, kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan Joko Kaha (injak tanah) yang dilakukan dikamar pengantin. Kaki pengantin 

diletakan diatas piring dengan rumput fartagu dan disiram air dengan menghamburkan 

beras berwarna (pupula) 

Implikasinya adalah bahwa Saro-saro dan Joko Kaha merupakan konkritisasi 

budaya Moluku Kie Raha berupa kata bermakna yang mengandung arti 

himbauan/ajakan, larangan, penjelasan/keterangan, perintah atau sejenisnya untuk 

dipatuhi. pelaksanaannya mengunakan berbagai makanan-makanan adat serta benda-

benda tertentu sebagai simbol yang memiliki makna mendalam/mendasar dan selalu 

mengacu kepada ajaran pokok agama islam yaitu al-Qur‟an dan Al-hadits. Saro-Saro 

Dan Joko Kaha juga tidak membuat masyarakat merasa bersalah dan takut kalau tidak 

dilaksanakan karena tidak tidak  merupakan hukum wajib yang disyariatkan oleh islam. 

Saro-saro dan Joko Kaha merupakan ritual biasa, dan tidak dipermasalahkan dari aspek 

aqidah islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah suatu peristiwa kemanusiaan dan wajib hukumnya. 

Manusia melangsungkan perkawinan merupakan suatu keharusan (perintah) dengan 

mengikuti pola-pola/pranata tertentu sebagai penuntunnya. Di Indonesia, terdapat 

pranata perkawinan sebagai penuntun, yang disebut UU perkawinan dengan 

turunannya seperti Peraturam Pemerintah sebagai pedoman teknis pelaksanannya. 

UU dan Peraturan Pemerintah dimaksud adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai aturan teknis 

pelaksanaannya.
1
 

Perkawinan sebagai peristiwa kemanusiaan ini rasanya hampir tidak dapat 

dipungkiri dan tidak dapat dikesampingkan bahwa saat keberlangsungannya tetap 

diwarnai dengan sistem nilai budaya yang dianut sejak turun temurun dimanapun 

manusia hidup bermasyarakat. Sistem nilai budaya merupakan tingkatan yang 

paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-

nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam 

pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka 

anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi 

sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para 

warga masyarakat tadi. 

Perkawinan termasuk salah satu bentuk ibadah. Tujuan perkawinan bukan 

saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung 

keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. 

Setiap remaja setelah memiliki kesiapan lahir batin hendaknya segera menentukan 

pilihan hidupnya untuk mengakhiri masa lajang. Menurut ajaran agama Islam, 

menikah adalah menyempurnakan agama. Oleh karena itu, barang siapa yang 

                                                           
1
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perfektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, 

(Makassar: Alauddin Press. 2010), h. 2-3. 
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menuju kepada suatu pernikahan, maka ia telah berusaha menyempurnakan 

agamanya, dan berarti pula dia telah berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. 

Membantu terlaksananya suatu pernikahan, demikian pula merupakan ibadah yang 

tidak ternilai pahalanya.
2
 

Berdasarkan ajaran Islam, perkawinan merupakan keharusan/perintah, yang 

sifatnya sakral dan suci serta berlansung sesuai hukum-hukum perkawinan dalam 

Islam sebagai penuntunnya. Dalam QS. An-Nur/24:32. Allah berfirman: 

 

ٌُ ٱلَلُّ  ِٖ ِْ أٌۚۡ إُِ ينَُُّ٘٘اْ فقُشََآءَ يغُأ بئٓنُِ ٍَ إِ َٗ أٌ  أِ ػِجبَدِمُ ٍِ  َِ يذِِي
ٱىصََٰ َٗ أٌ  ْنُ ٍِ  َٰٚ ََ يَََٰ أَّنِذُ٘اْ ٱلۡأ ٱلَلُّ َٗ َٗ ئِِ و  ِ فلَأ ٍِ  

  ٌ سِغٌ ػَييِ ََٰٗ.   

Terjemahnya :  
 
“Dan kawinkanlah orang-orang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 

yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sebayamu yang lelaki dan 

hamba-hamba sebayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur/24:32).
3
 

Selain ayat yang dikutip di atas, dalam hadits Rasullulah saw. ditemukan 

beberapa anjuran dan perintah untuk menikah, antara lain : 

 ِِ ٍَ ؼْشَشَ اىشَجبَة  ٍَ دٍ قبَهَ ىَْبَسَس٘ه اللهِ صيَٚ اللهُ ػيئ ٗ سيٌّ: يبَ  ْ٘ سْؼُ ٍَ  ِِ ِِ اثْ ػَ

ٌْ يسَْزطَِغْ  ِْ ىَ ٍَ َٗ ُِ ىيِْفشَْجِ  ادَْلَ َٗ جْ فبََُِّٔ اغََطُّ ىوِْ ثصََشِ  َٗ ٌُ اىجبَءِحَ فيَْيزَضََ ْْنُ ٍِ اسْزطََبعَ 

ًِ فبََُِّٔ ىَُٔ  ْ٘ ِٔ ثبِاىصَ   ِٗجَبءُ  فؼََييَْ
Artinya:  

Dari Abdullah Bin Mas‟ud “Sesunguhnya Rasullulah saw. bersabda 

kepadaku : “Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu 

memberi nafkah, maka nikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu 

dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan faraj. Barang siapa yang 

tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng 

baginya. 

 

                                                           
2M. Hariwijaya, Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan (Yogtakarta: Hanggar Kreator, 

2008) 

3
Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV. J-ART, 2005). 
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Dalam hadits Ibnu Majah nomor 1836, Rasullulah saw. bersabda : 

 ٌِ بسِ َ ق ِْ اىْ ٍُ ػَ ٘ َُ يْ ٍَ  ُِ ٚ ثْ يسَ ب ػِ َ ْ َ ث ذَ ًُ دَ ب آدَ َ ْ َ ث ذَ َٕشِ دَ َصْ ُِ الْۡ ذُ ثْ ََ َدْ ب أ َ ْ َ ث ذَ  دَ

َزِي  ْ ِْ سُ ٍِ بحُ  نَ ٌَ اىِّْ َ ي سَ َٗ  ِٔ يْ َ ي ُ ػَ َٚ اَلله ِ صَي ٘هُ اَلله سُ بهَ سَ َذْ قَ بى َ خَ ق بئِشَ ِْ ػَ ػَ

 ِْ ٍَ َٗ  ٌَ ٍَ
ُ ٌْ الْۡ نُ ِ شٌ ث بثِ نَ ٍُ ِِّّي  ئ َ ٘ا ف جُ َٗ ضَ َ ر َٗ ِّْي  ٍِ سَ  يْ َ ي َ َزِي ف ْ وْ ثِسُ ََ ؼْ َ ٌْ ي َ ِْ ى ََ َ ف

َجِ  ٌْ ي َ ِْ ى ٍَ َٗ خْ  نِ ْْ َ ي يْ َ هٍ ف ْ٘ ا طَ َُ رَ ب بءٌ مَ جَ ِٗ َُٔ ًَ ى ْ٘ َُ اىصَ ِ ئ َ ًِ ف ب َ ي ِٔ ثِبىصِّ يْ َ ي ؼَ َ   ذْ ف

 
Artinya :  

 
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Al Azhar] berkata, telah 

menceritakan kepada kami [Adam] berkata, telah menceritakan kepada 

kami [Isa bin Maimun] dari [Al Qasim] dari ['Aisyah] ia berkata, 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Menikah adalah 

sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan 

dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah 

kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan 

harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak, hendaknya berpuasa, 

karena puasa itu merupakan tameng". 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh suatu gambaran yang sangat jelas 

bahwa perkawinan atau pernikahan itu adalah suatu peristiwa kemanusiaan dalam 

kehidupan bermasyarakat dimana keberlangsungannya senantiasa berpedoman 

kepada pranata-pranata tertentu. Pranata-pranta dimaksud adalah : Pertama, pranata 

agama yang bersumber dari al-qur‟an dan Al-sunnah. Tuntunan al-qur‟an dan Al-

sunah ini menjadi standar/ukuran utama sah tidaknya suatu proses 

perkawinan/pernikahan, dengan konsokuensi pahala atau dosa; Kedua, pranata 

Negara yang bersumber dari fenomena atau peristiwa kehidupan masyarakat, yang 

kemudian dianalisa sesuai kepentingan dan/atau kebutuhan kemudian dijadikan 

peraturan-peraturan guna menuntun proses perkawinan atau pernikahhan. 

Peraturan-peraturan ini menjadi standar/ukuran dalam hukum Negara, dengan 

konsokuensi melanggar hukum atau tidak; Ketiga, pranata yang secara turun 

temurun telah ada dan hidup dalam suatu masyarakat yang disebut sistem nilai 

budaya, yang lebih dikenal dengan sebutan tradisi atau adat perkawinan, bersumber 

dari kebiasaan secara turun temurun dari leluhur. Tradisi atau adat perkawinan ini 

menjadi standar/ukuran  keberadaban dengan konsokuensi beradab atau tidak 
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beradab. Pranata-pranata perkawinan sebagaimana telah diuraikan diatas, selalu 

hidup dan berlangsung di setiap daerah di nusantara, termasuk masyarakat Kota 

Ternate di provinsi Maluku Utara. 

Masyarakat Ternate, yang penduduk aslinya hampir seratus persen 

beragama Islam, masih kental dengan tradisi atau adat istiadat dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk tradisi atau adat istiadat perkawinan/pernikahan. Implementasi 

dari tradisi atau adat istiadat masyarakat Ternate didasarkan pada suatu hukum 

dasar dan delapan dasar hukum. Hukum dasar dimaksud adalah :  

“Adat ma toto agama Rasullulah (Agama islam) ma dasar kitabullah se sunat 

Rasul ma jojoko dolo bololo, dalil tifa , se dalil moro I torari baldatun taiyibatun 

warabbun gafur.’’  

Artinya : adat bersendikan Agama Islam bedasar pada kitabullah dan hadits rasul, 

berpijak pada pesan leluhur dalam bentuk rangkaian kata bermakna menuju negeri 

yang aman dan damai yang diampuni oleh Allah swt.  

Sedangkan delapan dasar hukum adalah 

 “sipudiku adat seatorang, istiadat se kabasarang, galib se likudi, cing se cingari, 

bobaso se rasai, ngale se cara, sere se duniru toma loa se bannar ma daha”. 

 Artinya: diikatkan dengan adat dan aturan, kebiasaan masyarakat dan 

kebesarannya, peningalan para leluhur, sepak terjang, tata cara dan 

perlengkapannya, seni dan budaya dalam keadaan lurus dan benar.
4
 

Hukum dasar dan dasar hukum yang diuraikan di atas melahirkan berbagai 

pranata kehidupan dalam segala aspek dan bidangnya, termasuk pranata 

perkawinan/pernikahan. Secara normatif, proses perkawinan di Ternate sama saja 

dengan daerah lain yaitu dari pertunangan, peminangan, penetapan hari pernikahan, 

dan ijab Kabul sesuai tuntutan agama Islam. Yang menarik adalah setelah selesai 

ijab Kabul. Setelah Ijab Kabul, masih ada rangkaian ritual sesuai sistem nilai 

budaya yang dianutnya. 

Rangkaian ritual yang dilakukan setelah Ijab Kabul masyarakat Ternate 

adalah ritual saro-saro dan joko kaha. Ritual saro-saro dan joko kaha ini mengikuti 

                                                           
4
Ridwan Dero, Ajaran  Moral Adat dan Budaya Orang Ternate, (Cet. I, Ternate: Lepkhair, 

2015),  hal. 178 



5 
 

tata cara tertentu, dengan perlengkapan tertentu pula berupa sajian makanan adat 

dan benda-benda lain sebagai kelengkapan ritual dimaksud. 

Makan saro atau makanan adat adalah kebiasaan khas masyarakat Ternate 

yang dihidangkan di atas sebuah meja yang telah diatur dan ditata secara adat pula. 

Adat makan saro merupakan prosesi terakhir dari rangkaian pernikahan.
5
 

Joko Kaha merupakan ritual yang dilaksanakan oleh semua kalangan 

masyarakat ketika sedang diadakan sebuah hajatan besar yang pada saat 

berlanggsung selalu disertai dengan prosa. Yaitu semacam puji-pujian yang 

ditunjukan kepada orang yang melakukan ritual Joko Kaha yang di sampaikan 

dengan mengunakan bahasa berirama. 

Joko kaha, yang terdiri atas segenggam rumput fartago, sebotol air dan 

pupulak yaitu beras yang diberi warna. Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana bentuk dan proses 

berlangsungnya tradisi perkawinan masyarakat kota ternate, yang dilihat dari 

perspektif Aqidah Islam dengan judul penelitian : “SARO-SARO DAN JOKO 

KAHA DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT KOTA TERNATE 

PROVINSI MALUKU UTARA”.  

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

Secara normatif, suatu proses perkawinan/pernikahan masyarakat kota 

Ternate sama seperti di daerah lain yaitu diawali dengan pertunangan, peminangan, 

penetapan hari pernikahan atau ijab Kabul. Bagi masyarakat kota Ternate, ada suatu 

rangkaian acara setelah ijab Kabul yang sudah berlangsung lama secara turun 

temurun yaitu Saro-saro (hidangan makanan adat) dan Joko Kaha (injak tanah). 

Kedua rangkaian acara ini dilengkapi dengan berbagai perlengkapan berupa 

beberapa jenis makanan yang biasa disebut dengan makanan adat dan benda-benda 

pelengkap lainya dimana masing-masing memiliki makna filosofis tersendiri 

berazaskan al-qur‟an dan Al-sunah. 

                                                           
5
Abdjan Jaha dkk. Sejarah Sosial Kesultanan Ternate Ombak (angota IKAPI) 2012 h. 196 
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Untuk menghindari ketidakjelasan seperti terlalu umum, tumpangtindih atau 

terlalu sempit dan tidak bernilai dalam penelitian ini, maka penulis memandang 

perlu untuk menetapkan fokus penelitian dan deskripsi fokus.  

1. Fokus penelitian 

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah ritual Saro-saro dan Joko Kaha 

setelah acara ijab Kabul. 

2. Deskripsi fokus  

Fokus di atas dapat penulis deskripsikan sebagai berikut : 

Saro-saro dan Joko Kaha adalah merupakan suatu bentuk rangkaian ritual 

perkawinan sesuai adat masyarakat Ternate yang biasa dilakukan setelah ijab 

kabul. Saro-saro artinya hidangan makanan adat, dan Joko Kaha artinya injak 

tanah, dimana dalam pelaksanaannya terdiri atas berbagai perlengkapan berupa 

beberapa jenis makanan yang disebut makanan adat dan benda-benda pelengkap 

lainnya. 

Saro-saro dan Joko Kaha ini memiliki makna sebagai anjuran, petunjuk 

bagi kedua mempelai untuk dijaga dan diamalkan guna meraih keselamatan dan 

kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. 

Uraian tentang makna Saro-saro dan Joko Kaha termuat dalam BAB IV B. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus 

sebagaimana yang diuraikan diatas, permasalahan yang hendak dibahas dalam 

penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana proses pelaksanan Saro-saro dan Joko Kaha dalam perkawinan 

masyarakat  Kota Ternate. 

2. Bagaimana pandangan Islam tentang ritual Saro-saro dan Joko Kaha ? 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah meninjau beberapa karya 

dan/atau buku ilmiah yang relevan dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun 

karya dan/atau buku yang dimaksud itu adalah sebagai berikut : 



7 
 

1. Ajaran Moral Adat dan Budaya Orang Ternate. Buku ini ditulis oleh H. Ridwan 

Dero, dan diterbitkan oleh lembaga penerbit universitas khairun (Lepkhair). 

Dalam buku ini, diuraikan tiga jenis sastra lisan sebagai cikal bakal lahirnya 

hukum dasar dan dasar hukum budaya Ternate yang dikenal dengan sebutan adat 

se atorang. Salah satu wujud adat seatorang adalah adat perkawinan masyarakat 

kota Ternate, yang dikenal dengan sebutan Saro-saro dan Joko Kaha. Tiga jenis 

sastra lisan dimaksud adalah pertama, dolo bololo  (bunyi ungkapan), 

merupakan pernyataan sikap dalam bentuk peribahasa, isinya mengandung 

kearifan-kearifan yang disampaikan ketika membahas sesuatu masalah yang 

serius. Kedua, dalil moro, merupakan kalimat peribahasa juga yang 

megungkapkan bentuk perumpamaan sebagai contoh untuk ditiru. Ketiga, dalil 

tifa, yang juga berbentuk peribahasa. Isinya memuat pernyataan pendapat yang 

bersifat petunjuk atau nasehat dalam bentuk kata-kata bijak dan selalu berkaitan 

dengan ajaran agama islam.  

2. Tradisi Dalam Pernikahan Masyarakat Ternate di Kota Ternate 1999-2016, 

hasil penelitian Sitnawati Abd Majid, Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Makassar (UNM). Buku ini cocok untuk dijadikan 

perbandingan dengan masalah yang akan diteliti ini karena hasil penelitiannya 

juga terkait tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate. Meski penelitian yang 

dilakukan oleh Sitnawati Abd Majid sama dengan yang dilakukan oleh penulis, 

namun substansinya berbeda. Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang 

diteliti yaitu Sitna meneliti tentang pergeseran tradisi dalam perkawinan 

masyarakat Ternate dari tahun 1999-2016 akibat modernisasi. Sedangkan 

penulis meneliti tentang ritual Saro-saro dan Joko Kaha setelah Ijab Kabul. 

3. Sejarah Sosial Kesultanan Ternate oleh Abdjan Jaha dkk. Ombak (angota 

IKAPI) 2012. Buku ini membahas tentang rekonstruksi dengan memberikan 

gambaran sistem kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Maluku 

Utara. Sebagaimana diketahui bahwa Maluku Utara yang dikenal masyarakat 

secara umum telah mengalami perkembangan melalui proses sejarah sehingga 
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menampakkan wujud atau wajah seperti yang disaksikan sekarang ini, melalui 

proses sejarah, Maluku Utara. 

4. Sekitar Tradisi Ternate oleh B. soelarto. Buku ini memberikan gambaran sistem 

keidupan social, ekonomi, dan politik termasuk kehidupan sosial dan budaya  

masyarakat ternate Maluku utara. 

          Dari keempat buku di atas, masing-masing memiliki relevansi dan juga 

perbedaan dengan penelitian ini. Kerelevansiannya adalah keempat buku tersebut 

membahas tentang adat istiadat Ternate termasuk adat istiadat perkawinan sesuai 

dengan penelitian ini. Perbedeaannya terletak pada substansi pembahasan yaitu 

tidak ada dari keempat buku tersebut membahas tentang ritual saro-saro dan joko 

kaha dalam adat perkawinan masyarakat ternate.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :    

1. Tujuan penelitian :  

        Setelah penelitian ini dilaksanakan, penulis bisa mendapatkan kejelasan 

yang lebih sempurna tentang :  

a. Proses pelaksanaan acara Saro-saro dan Joko Kaha sesuai adat Perkawinan 

Masyarakat Kota Ternate 

b. Agar masyarakat muslim yang melakukan praktek ritual Saro-saro dan Joko 

Kaha tidak bertentangan dengan Aqidah  

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini penulis pisahkan antara manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

        Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan pengembangan 

lebih lanjut dan/atau lebih luas lagi tentang tradisi perkawinan di tanah air 

oleh peneliti-peneliti lain. 

 



9 
 

b. Manfaat Praktis. 

        Bagi Masyarakat Kota Ternate, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan renungan terkait pentingnya budaya lokal. Bagi peneliti, hasil 

penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat-syarat dalam 

menyelesaikan studi di UIN Allaudin Makssar. Bagi Almamater, hasil 

penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya bahan bacaan di 

perpustakaan UIN. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Ritual 

1. Pengertian Ritual 

Secara leksikal, ritual adalah “bentuk atau metode tertentu dalam 

melakukan upacara keagamaan atau upacara penting atau tatacara dalam bentuk 

upacara. Makna dasar ini menyiratkan bahwa, di satu sisi aktivitas ritual berbeda 

dari aktivitas biasa, terlepas dari ada tidaknya nuansa keagamaan atau 

kekhidmatan. 

Menurut Gluckman ritual adalah kategori upacara yang lebih terbatas, 

tetapi secara simbolis lebih kompleks, karena ritual menyangkut urusan sosial 

dan psikologis yang lebih dalam. Lebih jauh ritual dicirikan mengacu pada sifat 

dan tujuan yang mistis atau religius.
6
 

Ritual atau tradisi adalah identik dengan adat istiadat. Hanya saja dalam 

pemahaman masyarakat Islam sedikit tidak ada perbedaan. Adat istiadat 

biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nila-

nilai agama, sedangkan ritual atau tradisi adalah tingkah laku yang didasarkan 

pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. 

Penggunaan adat atau ritual sebagai sumber hukum Islam selaras dengan 

ketentuan yang menurut Ahmad Azhar Basyir meliputi : 

1. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat berdasarkan pada 

pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan 

manusia. 

2. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus 

menerus. 

3. Tidak bertentangan dengan al-Qur‟an dan sunnah. 

4. Benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk. 

5. Dirasakan oleh masyarakat karena mempunyai ketentuan yang mengikat, 

mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
7
 

                                                           
 6 Pengertian ritual ini disarikan oleh Tsuwaibah, et.al, Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan 

Bencana, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2011, hlm. 44 

 7 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Fakultas UII, Yogyakarta, 1993, hlm. 

30 
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Adat istiadat atau ritual suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan 

agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah diyakini dan 

diamalkan ajarannya oleh suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. 

Adat yang dipengaruhi oleh agama merupakan perpaduan dari ajaran 

kepercayaan agama Hindu Budha dan Islam. Contoh dari perpaduan itu antara 

lain tingkeban, brokohan dan lain-lain. 

Pengaruh dari paham tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepercayaan Hindu Budha 

Sebelum Islam masuk di Indonesia khususnya Jawa, masyarakat Jawa 

masih berpegang teguh pada adat istiadat agama Hindu Budha. Pada dasarnya 

budaya masa lalu merupakan manifestasi kepercayaan Jawa yang dipengaruhi 

oleh agama Hindu Budha sehingga banyak tradisi dan ritual.
8
 

a. Tradisi-tradisi ritual 

Dalam agama Hindu Budha tradisi upacara ritual masih dapat dilihat 

keberadaannya sampai saat ini. Upacara tersebut dilakukan untuk menjaga 

keseimbangan mikrokosmos dan menghindari kegoncangan yang dapat 

menurunkannya kesejahteraan materil. Bentuk upacara-upacara lain adalah 

upacara perawatan dan penjamasan pusaka seperti keris. Pemilikan 

kebesaran seperti keris ini sebagaimana kepemilikan wahyu (ketiban 

andaru yaitu sebuah cahaya kilat tanda kebesaran yang telah jatuh dari 

langit) merupakan tanda bahwa semua benda pusaka tersebut 

dipersonifikasikan dan diberi nama yang dihormati yakni Kyai untuk laki-

laki dan Nyai untuk perempuan.
9
 

b. Selamatan 

Pada dasarnya adalah merupakan suatu bentuk tradisi dari agama 

Hindu. Selamatan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan 

perbedaan antara satu dengan yang lain. Dan dengan selamatan juga 

manusia bisa terhindar dari roh-roh jahat yang akan mengganggu dan 

membahayakan manusia.
10

 

                                                           
 8 Abdul Djamil, Abdurrahman Mas‟ud, dkk, Islam dan Kebudayaan Jawa, Gama Media, 

Semarang, 2000, hlm. 14 

 9 Abdul Djamil, Abdurrahman Mas‟ud, dkk, Islam dan Kebudayaan Jawa, Gama Media, 

Semarang, 2000, hlm. 120 

 10 Clifford Gaeertz, Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa, Terjemahan. Aswab 

Makasin, Pustaka Jaya, Jakarta, 1983, hlm. 18 
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c. Animisme 

Pengertian animisme menurut bahasa latin adalah animus, dan bahasa 

yunani avepos, dalam bahasa sansekerta disebut prana/ruah yang artinya 

nafas atau jiwa.
11

 

Dalam filsafat, animisme adalah doktrin yang menempatkan asal mula 

kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau berbeda 

dari jasad. Atau animisme adalah teori bahwa segala obyek alam ini 

bernyawa atau berjiwa, mempunyai spirit bahwa kehidupan mental dan 

fisik bersumber pada nyawa, jiwa atau spirit. 

Dari pandangan sejarah agama, istilah tersebut digunakan dan 

diterapkan dalam suatu pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan 

kepercayaan terhadap adanya makhluk-makhluk spiritual yang erat sekali 

hubungannya dengan tubuh atau jasad. 

d. Dinamisme 

 Pengertian dinamisme pada masa sokrates ditumbuhkan dan 

dikembangkan, yaitu dengan menerapkannya terhadap bentuk atau form. 

Form adalah anasir atau bagian pokok dari sesuatu jiwa sebagai bentuk 

yang memberi hidup kepada materi atau tubuh. Aktivitas kehidupannya 

dan alam sebagai sumber dasar daripada benda.
12

 

Dalam Ensiklopedi Umum dijelaskan bahwa dinamisme sebagai 

kepercayaan keagamaan primitif pada zaman sebelum kedatangan agama 

Hindu di Indonesia, dengan keyakinan bahwa pada dasarnya kekuatan 

yang “Maha Ada” berada di mana-mana. 

Dinamisme disebut juga pre animisme yang mengajarkan bahwa tiap-

tiap benda atau makhluk mempunyai mana.
13

 Atau bahwa mana tidak 

hanya bisa terdapat pada benda, orang, dan hewan, melainkan juga situasi 

atau keadaan tertentu. 

Menurut Codrinston, dalam bukunya The Melainesains yang 

diterbitkan pada tahun 1981, bahwa mana adalah suatu kepercayaan 

                                                           
 11 Proyek Binbaga Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Perbandingan Agama I, Jakarta, 1982, 

hlm. 25. 

 12 Proyek Binbaga Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Perbandingan Agama I, Jakarta, 1982, 

hlm. 93. 

 13 Proyek Binbaga Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Perbandingan Agama I, Jakarta, 1982, 

hlm. 97. 
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terhadap adanya suatu kekuatan yang sama sekali berbeda dengan 

kekuatan fisik. Suatu kekuatan menonjol, menyimpang dari biasa, luar 

biasa, dan adi kodrati.
14

 

B. Saro-Saro Dan Joko Kaha 

1. Pengertian Saro-Saro  

Dalam bahasa Ternate, kata Saro-saro artinya makanan adat, atau lebih 

populer bagi masyarakat setempat dengan sebutan hidangan makanan adat.
15 

Saro-saro merupakan konkritisasi dari budaya Moloku Kie Raha yang selalu 

dilakukan dalam berbagai acara penting, termasuk acara pernikahan yang 

berlangsung setelah acara ijab qabul. 

Wujudnya adalah berupa jenis makanan tertentu yang telah disediakan 

sebelumnya sesuai budaya setempat. Makanan tersebut dihidanggkan di atas 

meja (meja Saro-saro) sebagai suatu paket makanan yang disebut makanan adat 

kesultanan Ternate. Paket makanan adat kesultanan tersebut terdiri atas : 

a. Sirkaya 

Sirkaya merupakan salah satu dari paket makanan adat kesultanan 

ternate yang terbuat dari santan kelapa, air perasan dari daun pandan, telur 

ayam, dan gula yang diaduk menjadi satu, kemudian dikukus hingga matang. 

b. Bubur Kacang 

Bubur kacang juga merupakan salah satu dari paket makanan adat 

kesultanan ternate, yang terbuat dari kacang hijau, santan kelapa, dan gula 

aren (gula mera) yang dimasak hingga matang. 

c. Ikan dan Terong ( fofoki) 

Ikan dan terong digoreng, kemudian diberi saus berwarna, seperti warna 

kuning, merah, ataupun hitam sesuai ketentuan dalam adat. 

 

                                                           
 14 Proyek Binbaga Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Perbandingan Agama I, Jakarta, 1982, 

hlm. 100. 

 15 Ridwan Dero, Ajaran  Moral Adat dan Budaya Orang Ternate, (Cet. I, Ternate: Lepkhair, 

2015),     hal.190-192 
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d. Nasi Jaha 

Nasi jaha merupakan salah satu paket dari makanan adat kesultanan 

ternate yang terbuat dari beras yang dimasukkan ke dalam sepotong bambu, 

dilapisi daun enau, kemudian dimasak dengan cara membakar bambu tersebut 

dengan daun atau sabut kelapa hingga beras yang berada di dalam bambu 

menjadi masak. Setelah masak, dilepas daun enaunya kemudian nasi jaha 

dipotong dalam ukuran tertentu dan disusun pada tempatnya berbentuk 

segitiga kerucut dengan jumlah sepuluh potong dan disuguhkan kedalam  

paket makanan adat kesultanan Ternate 

e. Nasi Kuning 

Nasi kuning dibuat dari beras dan beras ketan, dicampur dengan santan 

kelapa yang sudah diberi warna kuning, kemudian dikukus sampai masak. 

Nasi kuning yang telah dimasak tadi dibentuk bulat kerucut pada sebuah 

piring, dan disuguhkan kedalam  paket makanan adat kesultanan Ternate. 

f. Daging dan Kuah 

Daging dan kuah, terbuat dari daging sapi atau daging kambing yang 

dicampur dengan rempah-rempah, kemudian dimasak dengan air hingga 

matang lalu dimasukkan kedalam mangkuk kemudian disuguhkan ke dalam  

paket makanan adat Kesultanan Ternate. 

g. Daging Hode 

Daging hode terbuat dari daging sapi atau daging kambing yang 

dipotong dengan ukuran empat kali empat cm, kemudian dicampur dengan 

rempah-rempah dan dimasak sampai matang, kemudian disuguhkan ke dalam  

paket makanan adat Kesultanan Ternate. 

h. Boboto  

Boboto juga merupakan salah satu dari paket makanan adat Kesultanan 

Ternate yang terbuat dari ikan. Ikan dimasak dan dihancurkan sampai halus, 

kemudian dicampur dengan telur ayam dan rempah-rempah lalu dibungkus 

dengan daun pisang yang berbentuk empat persegi kerucut, kemudian  
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dikukus sampai matang. Selanjutnya boboto tersebut disuguhkan kedalam 

paket makanan adat Kesultanan Ternate 

2. Pengertian Joko Kaha 

Joko Kaha (injak tanah) juga merupakan konkritisasi dari budaya Moloku 

Kieraha yang juga selalu dilakukan dalam berbagai acara penting, termasuk acara 

pernikahan yang berlangsung setelah Saro-saro. 

Joko kaha ini dalam pelaksanaannya mengunakan berbagai kelengkapan 

tertentu sesuai budaya setempat. Kelengkapan-kelengkapan yang dimaksud 

adalah : 

a. Rumput Fartagu 

Rumput fartagu adalah sejenis rumput yang tumbuhnya tidak 

menjulang ke atas, melainkan menjalar ke tanah dalam bentuk 

bulatan/lingkaran. Rumput fartagu ini diangkat dalam kondisi tanah masih 

melekat di akarnya dan diletakkan di dalam sebuah piring. 

b. Sebetol Air 

c. Pupula ( beras yang diberi warna ) 

Ketiga kelengkapan yang disebutkan diatas tadi, kemudian diletakan 

diatas sebuah nampan, yang selanjutnya akan diantarkan kedalam kamar 

pengantin. 

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Saro-saro dan 

Joko kaha adalah ritual yang dilaksanakan oleh orang Ternate dalam 

perkawinan dengan mengunakan perlengkapan-perelengkapan, yang dimana 

tiap-tiap perelngkapan tersebut memiliki makna filosofis tertentu. 

3. Sejarah Saro-saro dan Joko Kaha 

a. Tentang Sejarah dan Ciptaan Sejarah 

Sejarah membicarakan segala sesuatu yang dialami manusia, dengan 

batas-batas yang telah ditentukan. Batas-batas dimaksud sebagaimana batasan 

yang telah ditentukan dalam ilmu sejarah yaitu menentukan dan mewariskan 

aneka warna tentang masyarakat manusia yang ingin diketahui. 
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Sejarah juga tidak hanya mencatat kejadian yang telah merupakan fakta 

warisan masa lalu, tetapi juga menguraikan  hubungan antara rentetan  

peristiwa yang telah terjadi. Lukisan sejarah itu merupakan gambaran 

lengkap, yang terdiri dari fakta-fakta kejadian yang telah berlalu dijalin 

dengan tafsiran dan penjelasan atau ulasan dari kenyataan-kenyataan itu. 

Saro-saro dan Joko Kaha merupakan konkritisasi dari budaya Moloku 

Kie Raha melalui suatu proses panjang. Maka sejarah Saro-saro dan Joko 

Kaha pada hakekatnya adalah sejarah kebudayaan, dalam hal ini sejarah 

kebudayaan Moloku Kie Raha, melalui suatu proses yang Panjang. Proses 

yang panjang ini sampai dengan adanya ciptaan kata bermakna/pribahasa 

yang dari aspek keilmuan disebut sastra. Dan kata-kata bermakna/pribahasa 

ini dituturkan/diucapkan dari mulut kemulut tanpa mengetahui secara pasti 

siapa penciptanya dan/atau penutur pertama, sehingga dari aspek keilmuan 

pula ini disebut sastra lisan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa 

ciptaan kata bermakna/pribahasa (sastra lisan) merupakan sejarah awal Saro-

saro dan Joko Kaha. 

Mengenai ciptaan, Sidi Gazalba (1981), menjelaskan : “ciptaan adalah 

kreasi seni, terutama memakai fakta-fakta sebagai bahan ciptaan, timbul  

dalam jiwa pengarang karena fakta-fakta yang dihadapinya.”  

Dengan penjelasan Sidi Gazalba ini, hampir tak bisa dibayangkan, 

bahwa betapa banyaknya fakta yang bisa ditemukan dalam kehidupan takala 

menyaksikan berbagai fenomena dalam kehidupan, baik fenomena alam 

maupun fenomena sosial yang terjadi disekitarnya. Mengenai hal ini, sidi 

gazalba menjelaskan :”fakta yang dijadikan bahan ciptaan  sejarah ada yang 

sedikit, tapi ada juga yang banyak jumlahnya. Maka apabila fakta yang 

ditemukan terlalu banyak jumlahnya sehingga sulit atau tidak mungkin untuk 
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dibicarakan masing-masing, dapatlah dijabarkan dan dirumuskan hukum dari 

fakta-fakta yang banyak itu dengan mengunakan metode ciptaan.
16

 

Terkait dengan sastra, Sidi Gazalba menjelaskan :” Hasil sastra yang 

disebutkan orang ciptaan, tidaklah berarti bahwa ceritanya lepas dari fakta-

fakta yang ada atau dari kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat.”  Sedangkan sastra lisan, Vansina (1985) dalam Helmina 

Kastanya menjelaskan :”Sastra lisan (oral literature) adalah bagian dari tradisi 

lisan (oral tradition) yang biasanya dikembangkan dalam kebudayaan lisan 

(oral culture) berupa pesan-pesan, cerita-cerita kesasksian. Selanjutnya, 

mengenai ciri-ciri suatu sastra lisan, Hutomo (1991), dalam Helmina 

Kastanya menjelaskan ciri-ciri sastra lisan sebagai berikut : 

- "Penyebaran dari mulut ke mulut. 

- Lahir di dalam masyarakat yang masih bergejala desa, atau belum 

mengenal huruf. 

- Mengambarkan ciri-ciri suatu masyarakat. Tidak diketahui siapa 

pengarangnya. 

- Bercorak puitis, teratur dan berulang-ulang . 

- Terdiri dari beberapa versi bahasanya umumnya mengunakan bahasa lisan 

(sehari-hari), mengandung dialek, bahkan kadang-kadang diucapkan tidak 

lengkap”  

b. Saro-saro dan Joko Kaha Dalam Sejarah Moloku Kie Raha  

Uraian tentang Saro-saro dan Joko Kaha dalam sejarah Moloku Kie 

Raha perlu dikemukakan beberapa pernyataan sebagai penegasan sehingga 

runtunan uraiannya bisa dipahami secara utuh. 

- Pertama : 

Sebelum Islam masuk di Jazirah Moloku Kie Raha (empat gunung), 

masyarakat Jazirah Moloku Kie Raha belum mengenal konsep-konsep 

                                                           
 16 Sidi Gazalba, pengantar sejarah sebagai ilmu  (Penerbit Bahtara Karya Aksara-jakarta 1981 ) 

hal. 39 
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Tuhan, penciptaan, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya yang 

bernuansa Agama 

- Kedua : 

Di jaman itu juga masyarakat Jazirah Moluku Kie Raha belum 

mengenal alat tulis menulis seperti pena, kertas, tinta, atau sejenisnya 

- Ketiga : 

Sastra lisan/kata-kata bermakna itu hidup dan berkembang di Jazirah  

Moluku Kie Raha itu hanya dari mulut kemulut tanpa diketahui secara 

pasti siapa orang pertama yang mengucap. 

Berdasarkan ketiga pernyataan di atas, Saro-saro dan Joko Kaha dalam 

sejarah Moloku kie raha dapat dibagi menjadi dua masa/tahap, yaitu : 

1) Masa Sebelum Islam Masuk di Jazirah Moloku Kie Raha  

Secara normatif, manusia itu makhluk hidup dan dia hidup. 

Dalam hidup dan kehidupannya, manusia selalu terikat dengan ruang dan 

waktu. Dalam ruang dan waku, setiap saat selalu ada fenomena baik 

fenomena alam maupun fenomena sosial. Setiap fenomena, baik 

fenomena alam maupun sosial selalu saja mempengaruhi kehidupannya, 

baik langsung maupun tidak langsung, baik positif maupun negatif. Di 

sini naluri kemanusiaan mulai muncul (merespons). Bentuk responsya 

adalah dengan berpikir dan bertanya tentang berbagai fenomena yang ia 

saksikan dengan segala konsokuensinya guna mendapatkan solusi. 

Hasilnya antara lain adalah ide/gagasan. Ide/gagasan itu tentunya berupa 

konsep hasil imajinasi yang tersimpan/hidup dalam alam pikiran manusia. 

Konsep-konsep yang tersimpan itu tentunya dianggap sebagai sesuatu 

yang bernilai/berharga dan penting, berfungsi sebagai pedoman yang 

memberi arah kehidupan masyarakat. Selanjutnya, apa yang tersimpan 

dalam alam pikiran tadi diungkapkan dalam momen tertentu dalam 

bentuk kata-kata arif sebagai peribahasa/kata bermakna yang dalam 

dimensi keilmuan disebut sastra lisan. 
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Saro-saro dan Joko Kaha dalam sejarah Moloku Kie Raha, sesuai 

hasil wawancara dengan narasumber (H Ridwan Dero, dan beberapa 

narasumber yang lain) semuanya memberikan penjelasan yang pada 

intinya sama yaitu semua berawal dari berpikir dan bertanya tentang 

berbagai fenomena disekitarnya baik fenomena alam maupun fenomena 

sosial. Inti penjelasan mereka adalah sebagaimana yang diuraikan di 

bawah ini : 

Pertama. 

Awalnya adalah timbul pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam 

alam pikirannya saat melihat atau menyaksikan fenomena yang ada baik 

fenomena sosial maupun fenomen  alam. Dengan pertanyaan yang ada 

dalam alam pikirannya, mereka berupaya untuk mencari jawaban-

jawaban sebatas alam pikiran mereka. 

Kedua. 

Jawaban yang ada dalam alam pikiran mereka,  kemudian 

digubah dengan kata-kata yang mengandung makna  

mendalam/mendasar berupa himbauan/ajakan, larangan, 

penjelasan/keterangan, perintah, untuk dipatuhi atau yang sejenisnya. 

Gubahan kata-kata tadi bersifat puistis, pribahasa, yang disebutnya kata-

kata bermakna. 

Ketiga. 

Kata-kata bermakna (pribahasa) ini kemudian disampaikan secara 

lisan sebagai curahan pendapat saat berkumpul untuk membahas suatu 

urusan penting atau berkumpul untuk bersenang-bersenang/bersukaria. 

Kata bermakna ini tidak mengandung ajaran Islam karena disaat itu 

perkembangan islam belum masuk di Jaziran Moloku Kie Raha (mereka 

belum mengenal Islam). 

Namun demikian sudah tergambar dalam alam pikiran mereka 

bahwa dalam hidup ini ada satu kekuatan yang maha dahsyat, luar biasa, 
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sebagai penyebab utama segala sesuatu dimuka bumi ini. Kekuatan yang 

maha dahsyat ini disebut dengan satu kata yaitu Jou. Kata-kata bermakna 

(pribahasa) kemudian diberi nama Dolobololo, (bunyi ucapan), sebagai 

suatu pernyataan sikap yang merupakan ciri kebijakan seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Tujuannya adalah dapat 

dipahami dan dimengerti oleh bala (rakyat) untuk diimplementsikan 

dalam kehidupan. Selain Dolobololo, ada kata-kata bermakna lain, yang 

disebut Dalil Moro. Dalil moro juga merupakan pribahasa (kata 

bemakna) yang mengandung perumpamaan-perumpamaan sebagai 

contoh untuk ditiru. 

Sedangkan kata Jou, berasal dari suatu pertanyaan filosofis dan 

intuitif yang sangat mendalam dari para leluhur di masa itu yang dalam 

bahasa Ternate berbunyi : Toma ua hang moju, toma limau gapi ma tubu, 

koga idadi sosira. 

Pertanyaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut 

• Toma : secara implisit mengandung arti “keterarahan” 

• ua : Tidak 

• Hang : belum 

• Moju : lagi yang mengarah pada “materi” 

Dengan penjelasan ini, pertanyaan di atas diartikan kedalam 

bahasa indoneia sebagai berikut “Pada suatu tempat yang berada di luar 

ruang dan waktu objektif, apa yang terlebih dahulu eksis?” . Pertanyaan 

ini “pada dirinya” menerangkan bahwa ada sesuatu di luar ruang dan 

waktu objektif.  Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang berusaha 

menetapkan titik tolak pemikiran tentang asal usul penciptaan alam ini. 

Jawaban dari pertanyaan ini adalah :” Toma ua hang moju, toma limau 

gapi ma tubo-jou se ngofa ngare.” Artinya : pada suatu waktu dari masa, 

pada suatu tempat yang tertinggi, ada Jou se Ngofangare (aku dan 

engkau). 
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Secara ontologis (ilmu tentang ADA sepanjang itu ada), maka jou 

se ngofangare  merupakan AWWAL dalam arti awwal itu adalah "asal" 

segala sesuatu. Jika sesuatu itu diadakan oleh AL AWWAL maka tidak 

bisa tidak seluruh alam pasti berasal dari AL AWWAL yaitu jou se 

ngofangare. Dalam stadium ini sudah terjadi dialog awal antara Engkau 

dan Aku.  

Sehingga terjadilah Ma'rifat. Peristiwa ini dilukiskan dalam 

bahasa Ternate dalam bentuk puitis yang mengandung pengertian religi 

dan filosofis, dikenal dengan nama Dolo bololo.  

"Gudu Moju si to Suba ri jou si to" artinya Aku menyembahnya karena 

aku sudah mengenalnya. Ini berkaitan erat dengan firman yang 

mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan jin dan manusia hanya untuk 

menyembahNya.  

Dalam sejarah pemikiran Moloku Kie Raha, falsafah Jou se 

Ngofangare mengalami proses materialisasi sehingga menjadi budaya. 

Oleh karena budaya adalah konkretisasi alam pikiran manusia, maka 

falsafah Jou se Ngofa Ngare di konkritkan dalam ruang dan waktu 

objektif universal berbentuk goheba dopolo romdidi, yaitu burung 

berkepala dua berbadan satu dan berhati satu. Di sinilah dimulai 

pengetahuan sensibel (Sensitive Knowledge) atau Pengetahuan Indrawi. 

Lambang Goheba berkepala dua melambangkan jou se ngofa ngare 

Seperti diketahui bahwa simbol menyimpulkan sejarah manusia 

yang sangat panjang. Dia merupakan himpunan alam pikiran dan gerak 

manusia. Jadi kita dapat katakan bahwa simbol adalah pusat pengalaman 

manusia atau pusat nilai.  

Bertolak dari alam pikiran  jou se ngofa ngare (Aku dan Engkau) 

terlihat bahwa manusia Kie-Raha (Ternate) sudah memikirkan hubungan 

Aku dan Tuhan. Dan pemikiran ini tertuang dalam variabel- variabel 

yang dinamakan Dolo-Bololo, yang terdiri dari Dalil Tifa, Dalil Moro 
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dan Tamsil. Dan ketiga variabel tersebut selalu mengungkapkan tiga 

masalah mendasar yakni Tuhan, Manusia dan Alam.   

Keadaan sebagaiman yang diuraikan di atas,  berjalan terus dalam 

kehidupan mereka (bala/rakyat) sampai dengan masuknya islam di 

Jazirah Moloku Kie Raha sekitar tahun 1200-an. Demikianlah penjelasan 

narasumber.   

2) Masa Islam Masuk di Jazirah Moloku Kie Raha 

Pemikiran-pemikiran tentang fenomena sebagaimana yang 

dijelaskan tadi, berjalan terus sampai agama Islam masuk di Jazirah 

Moloku Kieraha Sekitar 1200-an. 

Berikut penjelasan narasumber : 

Saat itu, pemikiran  mulai menyentuh domain agama (agama 

Islam) seiring ajaran agama Islam sudah menjadi agama masyarakat 

Moloku Kieraha. Keadaan ini mempunyai pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap sastra lisan masyrakat setempat. Tadinya bersifat 

umum (Dolobololo dan Dalil Moro) menjadi yang bersifat keagamaan 

yaitu berupa petunjuk atau nasihat yang diungkapkan dalam bentuk kata-

kata bijak. Kata-kata bijak ini berisi pendidikan agama Islam. Hal ini 

diidentikan dengan fungsi beduk/tifa sebgai alat untuk memanggil orang 

mentaati perintah pangilan agama yaitu mendirikan sholat sehingga 

disebut Dalil Tifa atau Dalil agama. 

Dalam konteks ini, setelah islam masuk di jazirah Moloku Kie 

Raha dan mengajarkan asas islam yaitu du kalimat syahadat dalam 

bahasa arab : "Asyahadu alla ilaha ilallah wa aasyahadu anna 

Muhammdarasulullah", dan ternyata sesuai dengan asas jou se 

ngofangare. 

Dalam konteks ini pula, perlu dijelaskan bahwa bukan 

mencampuradukan antara agama (islam) dengan budaya setempat 

(budaya Moloku Kie Raha). Yang sebenarnya adalah mengembangkan 
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nilai-nilai budaya Moloku Kie Raha sesuai dengan ajaran agama islam 

berdasarkan al-qur‟an dan al-sunah. Tujuannya adalah agar supaya 

ajaran-ajaran al-qur‟an dan al-sunah dapat berakar, tumbuh, dan hidup 

dalam jiwa bala/ rakyat  Moloku Kie Raha. Mengenai hal ini, H. 

Mudaffar sjah (2001) menjelaskan bahwa : al-qur‟an adalah sumber 

pengetahuan yang tertinggi. Kita dapat mengunakan sumber pengetahuan 

lainnya yaitu indra, rasio dan intuisi untuk menafsirkan ayat suci al-

Qur‟an. Pada tahap penafsiran ini timbul bermacam-macam masalah atau 

khilafiah karena bagian yang paling sulit adalah menafsirkan ayat-ayat 

suci al-Qur‟an. Sebab al-qur‟an mengunakan suatu bahasa yang berlaku 

untuk segala zaman, dan karenannya al-qur‟an harus ditafsirkan baik 

terhadap ayat-ayat yang sudah jelas maupun ayat-ayat yang masih samar 

(mutasyabih).  

Adapula susunan kalimatnya yang realitas dan adapula yang 

kiasan, ada sindiran, ada yang kalimatnya pendek, adapula yang 

kalimatnya panjang dan sebagainya. Dan sudah barang tentu Rasulullah 

memahami al-qur‟an secara menyeluruh dan mendetail setelah diberi 

kemampuan oleh Allah swt. untuk menghafalnya, serta menjelaskannya 

dalam kedudukannya sebagai utusan dan pemberi petunjuk. Dalam masa 

hidup Rasulullah saw tentulah sudah diterangkan kepada sahabat beliau 

akan tetapi sejarah mengajarkan kepada kita bahwa Rasullah belum 

menjelaskan seluruh makna al-Qur‟an. Jika sudah, kita tidak akan 

mendapati perbedaan yang terjadi diantara para sahabat tentang penafsirn 

ayat al-qur‟an meskipun sedikit. Oleh karenanya setelah Rasullah saw 

wafat, munculnya perbedaan pemahaman antara para sahabat terhadap  

al-Qur‟an. Perbedaan mereka sangat beragam dari soal-soal khilafiah 

sampai kepada politik. Timbulah kekacuan dalam kehidupan sosial dan 

politik. 
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Sejarah juga telah megajarkan kepada kita bahwa para filosof  

Islam telah banyak melakukan interpretasi ayat-ayat suci al-Qur‟an, 

tetapi semuanya berlatar belakang budaya dan sejarahnya masing-masing 

yaitu budaya Arab atau Persia. Apabila diingat bahwa kehidupan 

seseorang atau bangsa sangat dipengaruhi oleh lingkunagnnya dengan 

demikian maka pemikiran mereka tidak dapat begitu saja  ditransformir 

kedalam kehidupan mereka.  

Dari semua uraian diatas, diperoleh suatu gambaran bahwa ketiga jenis 

kata bermakna tersebut (dolobolo, dalil moro, dan dalil tifa) merupakan 

ciptaan dari berbagai fakta yang dialami. Ciptaan ini (dolobolo, dalil moro, 

dan dalil tifa) kemudian dijabarkan dan dirumuskan menjadi hukum dasar 

dan dasar hukum (hukum adat moloku kieraha). Hukum dasar dan dasar 

hukum yang dijabarkan tersebut adalah :  

1) HUKUM DASAR : 

      Hukum dasar ialah “  

 

Adat ma Toto Agama Rasulullah (Agama Islam) ma Jojoko Dolo bololo 

dalil tifa se dalil moro I torari baldatun taiyibatun warabbun Gafur.  

 

Artinya” : adat bersendikan agama Islam, berdasarkan pada Kitabullah 

dan Hadits Rasul, berpijak pada pesan leluhur, dalam bentuk rangkaian 

kata bermakna, menuju negeri yang aman dan damai yang diampuni oleh 

Allah swt. 

2) DASAR HUKUM : 

 

 Si Pudiku Adat se Atorang, Istiadat se Kabasarang, Galib se Likuidi, 

Cing se Cingari, Bobaso se Rasai, Ngale se Cara, Sere se Duniru Toma 

Loa se Bannar ma Daha.   

Artinya ; diikatkan dengan adat dan aturan, kebiasaan masyarakat dan 

kebesarannya, peninggalan para leluhur, sepak terjang, tata cara dan 

perlengkapannya, seni dan budaya dalam keadaan lurus dan benar. 
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Dasar hukum ini, diuraikan atas beberapa fariabel yaitu : 

a) Adat se Atorang, merupakan kebiasan-kebiasan yang berlaku secara turun 

temurun yang membentuk tata nilai yang dilaksanakan oleh masyarakat. 

b) Istiadat se Kabasarang, merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang 

dihormati dan dijunjung tinggi nilai-nilai kebesarannya. 

c) Ghalib se Likuidi, merupakan pengakuan eksistensi sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan ia tidak bisa hidup seorang diri namun 

sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain yang 

diatur dengan suatu ketentuan hukum adat, juga suatu kesepakatan sebagai 

peninggalan para leluhur yang ditaati dan dilaksanakan secara turun 

temurun. 

d) Cing se Cingari, adalah sikap dan perbuatan itu harus ditaati dan dipelihara 

untuk kepentingan bersama. 

e) Bobaso se Rasai,  adalah tenggang rasa dan saling menghormati satu sama 

lain serta menyadari sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. 

f)  Ngale se Cara, merupakan tata cara dan bentuk perlengkapan yang 

disiapkan untuk acara ritual adat istiadat. 

g) Sere se Duniru, adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam bentuk 

kesenian dan kebudayaan tradisional yang dipelihara secara turun temurun. 

Mencermati hukum dasar dan dasar hukum ini, diperoleh gambaran 

yang jelas bahwa budaya Moloku Kie Raha baik secara eksplisit maupun 

implisit merupakan penjabaran dari nilai-nilai al-qur‟an dan Al-sunah dan 

dijalankan melalui berbagai macam aktivitas dalam kehidupan, termasuk 

acara ritual Saro-saro dan Joko Kaha. 

C. Aqidah Islam 

1. Pengertian Aqidah 

Secara etimologis, aqidah berakar dari „Aqada „yaqudu „aqdan- aqidatan. 

„aqidatan berarti simpul, ikatan perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi 

„aqidatan berarti keyakinan, relevansi antara arti „aqdan dan „aqidatan adalah 
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keyakinan itu tersimpul dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan 

mengandung perjanjian.
17

 

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi (ta‟rif) antara lain: 

a. Menurut Sayyid Sabiq dalam karyanya Aqidah Islam, memberikan pengertian 

terhadap Aqidah Islam itu sendiri ke dalam beberapa bagian antara lain: 

1) Ma‟rifat kepada Allah. Ma‟rifat dengan nama-nama-Nya yang mulia dan 

sifat-sifat-Nya yang tinggi, juga ma‟rifat dengan bukti-bukti wujud atau 

keberadaa-Nya serta kenyataan sifat keagungan-Nya dalam alam semesta 

dan dunia ini. 

2) Ma‟rifat dengan alam yang ada dibalik alam ini, yakni alam yang tidak 

dapat dilihat. Dengan demikian pula kekuatan-kekuatan kebaikan yang 

terkandung didalamnya, yakni malaikat juga kekuatan jahat yang berupa 

syaitan. 

3) Ma‟rifat dengan kitab-kitab Allah, yang diturunkan olehNya kepada 

Rasul-rasul-Nya untuk dijadikan petunjuk tentang mana yang hak dan 

yang bathil, yang baik dan yang buruk, serta yang halal dan yang haram. 

4) Ma‟rifat dengan Nabi-nabi dan Rasul-rasul Allah yang dipilih oleh-Nya 

untuk menjadi pembimbing ke arah petunjuk dan pemimpin seluruh 

makhluk guna menuju kepada yang haq. 

5) Ma‟rifat dengan hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat 

itu, seperti kebangkitan dari kubur, memperoleh balasan pahala surga atau 

siksa neraka. 

6) Ma‟rifat dengan takdir (qadla dan qadar) yang di atas landasan itulah 

berjalan peraturan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik 

dalam penciptaan maupun dalam cara mengaturnya.
18

 

 

 

                                                           
 17 Yuhanar Ilyas, LC., Kuliah Aqidah Islam, :PII UM. Yogyakarta, 1992,hal. 1 
 18 Sayyid Sabiq, Aqidah Islam, CV. Diponegoro, Bandung, Cet. IX, 1989, hal. 17 
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b. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab 

Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa aqidah adalah suatu 

perkara yang dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenang karena aqidah 

tersebut, sehingga menjadi suatu keyakinan yang kokoh yang tidak tercermati 

oleh suatu kesangsian dan tidak tercampur oleh sangka.
19

 

c. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazari 

Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum 

(axioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. (Kebenaran) itu 

dipatrikan (oleh manusia) didalam hati serta diyakini kesahihan dan 

keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan 

dengan kebenaran. 

Sedangkan aqidah secara garis besar yang tercantum dalam hadits 

Rasulullah saw adalah sebagai berikut : 

 

ُُ ا ب ََ يْ لِْْ   ُْ َِ  أَ ٍِ ِٔ  ثبِلَلِّ  رؤُْ لائَنَِزِ ٍَ َٗ   ِٔ مُزجُِ َٗ   ِٔ سُسُيِ َٗ   ًِ ْ٘ اىْيَ َٗ َِ  الْْخِشِ   ٍِ رؤُْ َٗ  ثبِىْقذََسِ  

ِٓ  خَيْشِِٓ  شَشِّ َٗ  ٍسيٌ سٗآ( 

Artinya: 

“…Iman ialah: kamu harus percaya kepada allah, kepada malaikat-

malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada utusannya, kepada hari 

akhir dan perantaranya pula, kepada qodar dan keputusan baik atau 

buruk. (HR. Muslim).
20

 

 

Jadi kalau dilihat dari hadits tersebut, bahwa aqidah itu tersusun atas :  

1. Iman kepada Allah swt.  

2. Iman kepada para malaikat-malaikatNya 

3. Iman kepada kitab-kitabNya  

4. Iman kepada para peraturanNya  

5. Iman kepada hari akhir  

6. Iman kepada qodar Allah swt, baik buruknya suatu ketentuan dari Allah. 

 

 

                                                           
 19 Muhammad bin Abdul Wahab, Bersihkan Tauhid Anda dari Syirik, ter. Bey Arifin dkk, PT. 

Bina Ilmu, Surabaya, cet. I, 1987, hal 1 

 20 Imam Muslim, Soheh Muslim, Jilid 1, Darul Fiqh, Beirut, 1968, hal. 15 
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Adapun aqidah yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah/2: 255  adalah 

sebagai berikut : 

 ٍَ َٗ دِ  ََٰ٘ َََٰ ب فيِ ٱىسَ ٍَ ً ۚۡ ىَُٔۥ  أ٘ لَْ َّ َٗ خُزُُٓۥ سِْخَ  
ًُۚۡ لَْ رأَأ قيَُّ٘ ذَيُّ ٱىأ َ٘ ٱىأ َٔ إلَِْ ُٕ

ب فيِ ٱلَلُّ لَْٓ إىََِٰ

ضِو  سَأ  ٱلۡأ

Terjemahnya: 

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang 

Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak 

mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di 

bumi …. (QS. Al-Baqarah:255)
21 

Pengertian lain mengenai aqidah yaitu sesuatu yang harus diyakini oleh 

hati dan dipercayai oleh jiwa, sehingga menjadi suatu  keyakinan yang tidak 

ada keraguan dan kebimbangan sedikitpun di dalam hati.
22

 Dan menurut 

aqidah yang benar adalah aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah yang tiada lain 

aqidahnya ulama‟ salaf yang merupakan kelanjutan dari aqidahnya 

Rasulullah dan para sahabatnya, dan diteruskan para tabi‟in dan selalu di 

ikuti oleh umat Islam atau yang mengikuti jejak tersebut sampai datangnya 

hari kiamat. Perkara yang menjadi keyakinan (keimanan) yang merupakan 

simbol dari ajaran Islam yang dijadikan sebagai aqidah dalam Islam yaitu 

yang tercermin dalam rukun iman diantaranya adalah, iman kepada Allah, 

para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari kebangkitan, dan takdir baik 

buruk bagi manusia. 

Dengan demikian pengertian aqidah baik secara bahasa (etimologi) 

maupun secara definitive (terminology) yaitu adanya keyakinan yang kokoh 

didalam hati atau segala sesuatu yang diyakini sepenuh hati dan dipercayai 

jiwa sehingga tidak ada keraguan (syak) sedikitpun didalam hati dan yakin 

seyakin-yakinnya di sepanjang akhir hayat tanpa adanya pemaksaan, serta 

                                                           
 21 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV 

Toha Putra , 1989 

 22 Al-Imam As-syahid Hasan Al-Banna. Konsep Pembaharuan Masyarakat islam  terj. Suadi 
Sa‟ad, Media Da‟wah, Jakarta Pusat. 1971. Hal. 443 
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lahir secara sadar yang tercermin dalam af‟al (perbuatan) inilah aqidah yang 

benar. 

Dari beberapa pengertian aqidah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat ditarik suatu pengertian bahwa aqidah adalah merupakan suatu pusaka 

yang ditinggalkan oleh Rasul Allah yang tidak mungkin berbeda baik di masa 

maupun di tempat manapun juga. Selain itu aqidah adalah suatu kepercayaan 

yang tidak memaksa. Mudah diterima oleh akal pikiran, tetapi kuasa untuk 

mengarahkan manusia menuju kearah kemuliaan dan keluhuran alam hidup 

ini.
23

 

2. Sumber-Sumber Aqidah Islam 

Membahas suatu persoalan seperti aqidah Islam tentu tidak lepas dari 

sumber (referen) yang dapat mendukung atau mengarah pada persoalan tersebut. 

Di sini yang dimaksud dengan sumber-sumber aqidah Islam adalah metode yang 

harus ditempuh dalam menempatkan muatan-muatan aqidah Islam. Ada tiga 

sumber atau yang menjadi dasar dalam aqidah Islam adalah kitabullah dan 

sunnah Rasulullah saw dan ditambah rasio (akal), dan inilah metode yang 

ditempuh ulama salaf dalam menetapkan substansi aqidah ilahiyah. 

Pertama ; Al-Kitab yang dimaksud di sini adalah al-qur‟an yang 

merupakan sumber pokok dan dijadikan dalam mengkaji setiap hukum Islam 

maupun aqidah sebab di dalam al-Qur‟an itulah sumber informasi mengenai hal 

tersebut akan didapatkan atau ditemukan. Dan inilah yang harus diyakini oleh 

pengikut Islam sebab al-Qur‟an di dalamnya tidak ada keragu-raguan sama 

sekali dan sebagai petunjuk bagi orang yang bertaqwa seperti dalam QS. Al-

Baqarah/2: 1-2 yang berbunyi : 

  ٌٓ َِ   ٔاىٓ زقَيِ َُ َِٔۛ ٕذُٗٙ ىِّيأ تََۛ فيِ تُ لَْ سَيأ نِزََٰ ىلَِ ٱىأ  ٕرََٰ
Terjemahnya: 

Alif laam miim.  ٔ  Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; 
petunjuk bagi mereka yang bertakwa ٕ  (QS. Al-Baqarah:1-2)

24
. 

                                                           
 23 Sayyid Sabiq, Aqidah Islam, CV. Diponegoro, Bandung, Cet. IX, 1989, hal. 10 
 24 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV 

Toha Putra , 1989 
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ذَمِشٖ   ٍُّ  ِ ٍِ شِ فَٖوَأ  مأ َُ ىيِزِّ ءَا قشُأ ّبَ ٱىأ ىقَذَأ يسََشأ َٗٔ١ 

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, 

maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (QS. Al-Qamar: 54 : 17) 

Ayat-ayat ini menujukkan hikmah dan jaminan sebagai sumber 

pengetahuan yang benar yang datang langsung dari Allah swt. Sebagai contoh 

mengenai ayat-ayat al-Qur‟an yang mengandung muatan aqidah misal firman 

Allah swt dalam surat Al-Anbiyaa : 22. Yang artinya : “Seandainya pada 

keduanya (di langit dan di bumi) ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya 

telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki‟ Arsy, dari apa yang mereka 

sifatkan”. 

Pembicaraan al-Qur‟an sebagai sumber aqidah Islam yang paling pokok 

disini yaitu untuk membuktikan keabsahan al-Qur‟an sebagai hujjah dan dalil 

dalam masalah aqidah, yang dibuktikan lewat ayat-ayatNya yang pasti benar 

serta bisa dirasionalkan sesuai dengan konteks yang ada. 

Kedua : Hadits, merupakan penjelas dari isi al-Qur‟an yang terefleksi 

dalam diri Nabi baik perilaku Nabi, perbuatan Nabi Muhammad maupun 

ketetapan Nabi saw. Begitu juga dalam aqidah sunnah merupakan landasan 

pokok dan terpenting setelah al-Qur‟an sebab muatan-muatan dalam hadits itu 

sama dengan muatan yang ada dalam al-Qur‟an, bahkan sunnah penjelasannya 

lebih rinci dan detail daripada al-Qur‟an yang masih bersifat global (mujmal).
25

 

Ketiga : akal, lihat firman Allah dalam surat yunus : 101 tentang Allah 

menghargai akal dalam membuktikan setiap kebenaran yang datang dari Allah. 

Dan dengan Akal (rasio), manusia bisa menerima suatu kebenaran dengan nalar 

yang sehat. Akal disini tidak menyampingkan al-Qur‟an dan sunnah (hadits) 

sebagai sumber kebenaran dengan nalar yang benar, akal dapat dijadikan sebagai 

                                                           
 25 Muhammad Anis Matta “ Pengantar Study Aqidah Islam “ (trj) Robbania Press, Jakarta dan 

Al-Manar 1998. 18-40 
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hujjah (petunjuk) dalam memahami hukum Islam maupun aqidah Islam. Lebih 

singkatnya kedua dalil yaitu al-Qur‟an dan hadits disebut dalil “naqli” dan akal 

disebut dengan dalil “aqli”.
26

 

3. Fungsi Aqidah 

Fungsi aqidah dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Aqidah sebagai kompas kehidupan 

Aqidah memberikan pedoman dan arah yang benar bagi manusia. 

Aqidah yang menjadi segala sumber aktivitas akan membimbing manusia 

untuk selalu berbuat. Oleh karena itu jika berpegang teguh pada aqidah ia 

takkan terombang-ambing dalam kehidupan. 

b. Aqidah sebagai pelita atau penerang 

Artinya dapat menyinari perjalanan hidup manusia dan membedakan 

antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, sehingga dapat 

menentukan yang terbaik (ke jalan Allah). 

c. Aqidah sebagai tempat berpijak 

Tegak berdirinya bangunan tergantung pada landasannya. Jika ia 

memiliki dasar yang kuat maka akan berdiri kokoh dengan megah. Begitu 

pula sebaliknya, jika dasarnya tidak kuat bangunan di atasnya akan runtuh. 

d. Aqidah sebagai kendali kehidupan 

Aqidah dapat digunakan sebagai penangkal diri dari perbuatan dosa dan 

tercela serta hal-hal lain yang mengarah ke arah perbuatan yang menyesatkan. 

Oleh karena itu aqidah menjadi benteng spiritual, lebih-lebih di zaman 

modern ini yang lebih utama adalah alat produksi.
27

 

 

 

 

                                                           
 26 Al-Imam A-syahid Hasan Al-Banna. Konsep Pembaharuan Masyarakat islam  terj. Suadi 

Sa‟ad, Media Da‟wah, Jakarta Pusat. 1971. Hal. 443-444 

 27 Hamka, Studi Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1982, hal. 82 
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e. Aqidah membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk  

Orang yang mempunyai aqidah tauhid tidaklah mau menghambakan 

dirinya kepada sesama makhluk bagaimanapun keadaannya. Karena makhluk 

ciptaan Allah itu hanyalah hamba Allah semata.
28

 

Seseorang yang memiliki aqidah yang kuat sudah barang tentu akan 

melaksanakan ibadah secara baik dan tertib dan memiliki akhlak yang mulia, 

dan muamalah yang baik. Ibadah seseorang tidak akan di terima oleh Allah 

SWT. Jika tidak dilandasi oleh aqidah. Seseorang tidaklah akan dinamai 

berakhlak mulia bila tidak memiliki aqidah yang benar.
29

 Sebab aqidah 

merupakan pelita hidup, tempat berpijak dan tali berpegang. 

4. Sebab-Sebab Yang Menjadikan Rusaknya Aqidah 

a. Syirik 

Syirik adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. 

b. Nifaq 

Secara bahasa, nifaq berasal dari kata yang berarti lobang bawah tanah 

tempat bersembunyi. Adapun nifaq menurut syara‟ artinya : menampakkan 

Islam dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. 

c. Kufur 

Kufur merupakan kata kerja lampau (fi`il madhi) yang secara bahasa 

berarti menutupi. Sedang kata kafir merupakan bentuk kata benda pelaku 

(isim fa‟il) yang terbentuk dari kata kafara yang berarti menutupi. 

d. Murtad 

Murtad berasal dari kata irtadda menurut wazan ifta‟ala, berasal dari 

kata riddah yang artinya:berbalik. Kata riddah dan irtidad dua-duanya berarti 

kembali kepada jalan, dari mana orang datang semula. Tetapi kata Riddah 

                                                           
  28 Yusuf Qardlawi, Tauhidullah dan Fenomena Kemusyrikan, terj. Abdurohim Haris, Pustaka 

Progesif, Jakarta, 1992, hal. 119. 

  29 Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah Islam, LPPI Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 1993, 
hal. 9 
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khusus digunakan dalam arti kembali pada kekafiran, dan orang yang kembali 

dari Islam pada kekafiran, disebut murtad. 

e. Khurafat 

Khurâfat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-

ajaran yang dilarang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau 

kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam 

f. Munafiq 

Munafiq sama dengan mengingkari janji. Apabila berkasta dusta, dan 

apabila dipercaya dia mengkhianati. Nabi SAW bersabda : “Buatkanlah 

jaminan enam hal kepadaku tentang dirimu, maka aku akan menjamin kamu 

masuk surga, (yaitu) : Jujurlah bila kamu berkata, tepatilah bila kamu 

berjanji, tunaikanlah bila kamu dipercaya, peliharalah kemaluanmu, 

pejamkanlah matamu, dan jagalah kedua tanganmu” Sedangkan orang 

munafik adalah orang yang mengabaikan tiga dari enam hal diatas sehingga 

orang yang munafik jaminannya adalah kebalikan dari surga yaitu neraka. 

g. Bid‟ah 

Bid‟ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam agama yang 

dimaksudkan untuk ta‟abudi, bertentangan dengan al-Qur‟an, As Sunnah dan 

ijma‟ umat terdahulu.
30

 

D. Signifikansi Ritual Dalam Beragama 

Semua agama mengenal ritual, karena setiap agama memiliki ajaran tentang 

hal yang sakral. Salah satu tujuan pelaksanaan ritual adalah pemeliharaan dan 

pelestarian kesakralan. Disamping itu ritual merupakan tindakan yang 

memperkokoh hubungan pelaku dengan objek yang suci, dan memperkuat 

solidaritas kelompok yang menimbulkan rasa aman dan kuat mental. 

Hampir semua masyarakat yang melakukan ritual keagamaan dilatarbelakangi 

oleh kepercayaan. Adanya kepercayaan pada yang sakral, menimbulkan ritual. Oleh 

                                                           
 30 Yusuf Qardlawi, Tauhidullah dan Fenomena Kemusyrikan, terj. Abdurohim Haris, Pustaka 

Progesif, Jakarta, 1992, hal. 110 
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karena itu, ritual didefinisikan sebagai perilaku yang diatur secara ketat. Dilakukan 

sesuai dengan ketentuan, yang berbeda dengan perilaku sehari-hari, baik cara 

melakukan maupun maknanya. Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan, ritual 

diyakini akan mendatangkan keberkahan, karena percaya akan hadirnya sesuatu 

yang sakral. 

Menurut Y. Sumandiyo Hadi menjelaskan, ritual merupakan suatu bentuk 

upacara atau perayaan (celebracion) yang berhubungan dengan beberapa 

kepercayaan atau agama dengan ditandai oleh sifat khusus, yang menimbulkan rasa 

hormat yang luhur dalam arti merupakan suatu pengalaman yang suci. Pengalaman 

itu mencakup segala sesuatu yang dibuat atau dipergunakan oleh manusia untuk 

menyatakan hubungannya dengan yang “tertinggi”, dan hubungan atau perjumpaan 

itu bukan sesuatu yang sifatnya biasa atau umum, tetapi sesuatu yang bersifat 

khusus atau istimewa, sehingga manusia membuat suatu cara yang pantas guna 

melaksanakan pertemuan itu, maka muncullah beberapa bentuk ritual agama seperti 

ibadah atau liturgi. Dalam ritual agama dipandang dari bentuknya secara lahiriyah 

merupakan hiasan atau semacam alat saja, tetapi pada intinya yang lebih hakiki 

adalah “pengungkapan iman”. Oleh karena itu upacara atau ritual agama 

diselenggarakan pada beberapa tempat dan waktu yang khusus, perbuatan yang luar 

biasa, dan berbagai peralatan ritus lain yang bersifat sakral.
31

 

Secara umum, ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua: ritual yang 

mempunyai dalil yang tegas dan eksplisit dalam al-Quran dan sunnah, dan ritual 

yang tidak memiliki dalil, baik dalam al-Quran maupun dalam sunnah. Salah satu 

contoh ritual bentuk pertama adalah shalat, sedangkan contoh ritual kedua adalah 

marhabaan, peringatan hari (bulan) kelahiran Nabi Muhammad SAW (muludan), 

dan tahlil yang dilakukan keluarga ketika salah satu anggota keluarganya 

menunaikan ibadah haji atau meninggal dunia. Selain perbedaan tersebut, ritual 

dalam islam dapat ditinjau dari sudut tingkatan. Dari segi ini, ritual dalam islam 

dapat dibedakan menjadi tiga: primer, sekunder, dan tersier. 

                                                           
 31 Y. Sumandiyo Hadi, Seni dalam Ritual Agama, Pustaka, Yogyakarta, 2006, hal.31 
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Kemudian ritual islam yang primer adalah ritual yang wajib dilakukan oleh 

umat islam. Umpamanya, shalat wajib lima waktu dalam sehari semalam. 

Sementara ritual Islam yang sekunder adalah ibadah shalat sunnah, umpamanya 

bacaan dalam rukuk dan sujud, shalat berjama‟ah, shalat tahajjud, dan shalat dhuha. 

Ritual Islam yang tersier adalah ritual yang berupa anjuran dan tidak sampai pada 

derajat sunnah. 

Tindakan-tindakan simbolik dalam ritual hampir selalu menjelaskan adanya 

keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan ghaib (supranatural) yang ingin 

dituju atau dihubungi, dengan suatu formula yang umumnya terdiri dari 

serangkaian tindakan khusus dan ucapan-ucapan khusus seperti pembacaan teks-

teks suci, doa-doa atau dzikir-dzikir yang dilakukan oleh seorang diri atau secara 

bersama-sama. Kemudian ritual yang dikategorikan sebagai ritual personal maupun 

komunal, dilakukan karena adanya realitas yang dihadapi atau peristiwa yang ingin 

di peringati atau dikuduskan, agar terjadi perubahan yang lebih baik bagi diri 

individu atau komunitas (masyarakat) yang tinggal dalam satu lingkungan tertentu. 

Ritual yang pertama menekankan kepada kepentingan perubahan dalam diri 

individu disebut ritual personal, sedang ritual yang kedua disebut ritual komunal. 

Sementara itu, perubahan yang diharapkan dalam ritual, baik yang bersifat personal 

atau komunal, adalah bersifat psikologis yang dibedakan dengan perubahan akibat 

teknologis. 

Aqidah Islam mengajarkan, bahwa manusia hanya boleh meminta 

pertolongan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. Dalam QS. 

Alfatihah/1 : 5sebagai berikut : 

  ُِ زؼَِي إيِبَكَ ّسَأ َٗ جذُُ   ٘إيِبَكَ ّؼَأ
Terjemahnya: 

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami 

meminta pertolongan. (QS. Alfatihah:5) 

       Dengan demikian aqidah Islam tidak melarang umat Islam untuk 

mengerjakan adat istiadat ataupun ritual, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai atau jiwa tauhid dan moralitas aqidah Islam, yang pada dasarnya juga 
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berpangkal pada tauhid, sebaliknya adat istiadat atau ritual bid‟ah dan khurafat 

dilarang dan harus dilenyapkan. Karena hal ini sangat membahayakan keimanan 

seseorang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk itu, 

dalam pelaksnaannya, peneliti akan turun dan bertemu langsung dengan orang-

orang sumber (resours person) guna mendapatkan data yang diinginkan sesuai 

masalah yang diteliti 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate Provinsi Maluku utara. 

B. Pendekatan penelitian 

 Pendekatan adalah memperoleh sudut pandang dari seseorang terhadap suatu 

objek tertentu. Pendekatan penelitian adalah memperoleh sudut pandang dari 

seorang peneliti dalam  tindakan penelitian terhadap suatu objek tertentu yang 

hendak diteliti sesuai fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, dan jenis 

penelitian. 

Berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah, dan jenis penelitian serta 

uraian di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan dua pendekatan yaitu 

pendekatan teologis dan pendekatan filosofis 

1. Pendekatan teologis 

Pendekatan teologis adalah pembahasan materi tentang eksistensi tuhan. 

Dengan kata lain, ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan (Faidzur rohim), 2019, 

tampa penerbit. 

Dengan pendekatan teolgis, penulis menelusuri secara teliti penjelasan 

para narasumber atas pertanyaan yang diajukan tentang sejarah Saro-saro dan 

Joko Kaha. Penelusuran dari aspek sejarah ini guna memastikan apakah Saro-

saro dan Joko Kaha yang dilakukan setelah ijab kabul ini memiliki korelasi yang 
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berkaitan dengan ketuhanan sesuai ajaran Agama Islam, atau hanya sekedar 

seremonial biasa. 

Penelusuran sebagaimana yang dilakukan sebagaimana yang tersebut 

diatas penulis bagi atas dua tahap/masa yaitu tahap/masa sebelum Islam masuk 

di Jazirah Moluku Kie Raha dan tahap/masa Islam masuk di Jazirah Moluku Kie 

Raha. Tahap/masa sebelum Islam masuk di Jazirah Moluku Kie Raha guna 

memperoleh keterangan tentang awal mula dan atau latar belakang Saro-saro 

dan Joko Kaha. Tahap/masa islam masuk di Jazirah Moluku Kie Raha guna 

memperoleh keterangan terkait kerelevansian Saro-saro dan Joko Kaha bila 

ditinjau dari ajaran agama, dalam hal ini adalah Agama Islam 

2. Pendekatan filosofis.  

Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang berkaitan dengan 

pengetahuan menggunakan akal pikiran mengenai dasar-dasar hakikat yang ada, 

sebab adanya sesuatu, asal adanya sesuatu dan hukumnya. Dengan filosofis kita 

mempelajari hakikat ini dengan logika, akal, dan rasa; termasuk juga estetika 

atau keindahan. Dengan pendekatan ini (filosofis), seseorang dapat memberi 

makna terhadap yang dijumpainya dan dapat menggambil hikmah tersebut. 

(Faidzur rohim), 2019, tanpa penerbit. 

Dengan pendekatan filosofis, penulis berupaya mengetahui dan berupaya 

untuk mengetahui dan memahami tentang makna-makna mendasar dari Saro-

saro dan Joko Kaha, mengapa ada Saro-saro dan Joko Kaha, asal mula Saro-saro 

dan Joko Kaha serta hukum-hukumnya, kemudian meninjau keberadaanya dari 

sudut teologis sesuai ajaran agama dalam hal ini agama islam. 

Dalam upaya mengetahui dan memahami hal-hal sebagaimana tersebut di 

atas, penulis melakukannya dengan berdasar pada logika, akal, dan rasa, 

termasuk estetika atau keindahan. Dari sini, penulis bisa memperoleh suatu 

kesimpulan terkait makna dari saro-saro dan Joko Kaha serta mengambil hikmah 

dari ritual ini (Saro-saro dan Joko Kaha). 
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Kedua pendekatan ini (pendekatan teologis dan filosofis) sebagaimana 

dijelaskan diatas, penulis lakukan melalui beberapa tahapan.  

Tahapan dimaksud adalah : 

1. Melakukan observasi terhadap fakta-fakta pelaksanaan Saro-saro dan Joko 

Kaha. 

2. Mendeskripsi fakta-fakta guna memahami dan atau menginterpretasi fakta. 

3. Mencari makna, dalam hal ini makna teologis dan makna filosofis dari Saro-

saro dan Joko Kaha.  

4. Menyusun laporan hasil penelitian. 

C. Sumber Data 

Suatu kelaziman dalam penelitian, sumber data dibedakan atas dua jenis, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer. 

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

dari sumber pertama.
32

 Untuk itu dalam pelaksnaannya, peneliti bertemu 

langsung dengan imforman yang memiliki kapabilitas dan yang berkompeten 

guna mendapatkan data yang reliable dan valid sesuai masalah yang diteliti 

2. Sumber Data Sekunder. 

Sumber data sekunder atau sumber data pembantu adalah data yang 

diambil dari literatur- literatur yang relevan dengan tema penelitian
33

. Data 

sekunder ini sebagai data pendukung data primer guna memperkuat tingkat 

reliabilitas dan validitas data primer. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati gejala-gejala yang diselidiki.
34 Metode ini digunakan 

                                                           
32 Sumardi Surya brata. Metodologi Penelitian. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,1995) h. 

84-85. 

33 Sumardi Surya Brata, Metode Penelitian ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,1995) h. 85 

34 Cholid Narbuko dan Abu Achmad. Metodologi  Penelitian (Jakarta : PT Bumi Aksara. 

2009). h. 70 
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untuk memperoleh pengetahuan dan tindakan yang diwujudkan oleh masyarakat 

dan  warga setempat. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
35

 proses interaksi 

antara pewawancara dengan informan untuk    memperoleh keterangan dengan 

bertatap muka, menggunakan pedoman wawancara.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data dengan 

melihat dan mencatat baik yang tertulis maupun tidak, serta sumber data arsip 

lainya. Penulis mengumpulkan foto-foto sebagai sumber yang relevan.
36

 

E. Metode analisis data 

Penelitian  ini adalah penelitian lapangan (fiel research) dengan jenis 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Ari Kunto (2010) metode 

analisis deskriptif merupakan penelitian bukan eksperiman, karena tidak 

dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dengan penelitian 

deskriptif peneliti hanya bermaksud mengambarkan (mendeskripsikan) atau 

menerangkan gejala yang sedang terjadi dan dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat dengan mudah diinformasikan pada orang lain. 

Menurut Hary Yuswadi (2015), analisis data secara kualitatif dilakukan setiap 

saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan 

proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi. 

Selanjutnya dilakukan peer debriefing dengan para kolega untuk memperoleh 

berbagai masukan dan kritik, dan audit trail untuk menguj keakuratan data serta 

member chek untuk memastikan kebenaran makna yang telah dibuat. Dengan cara 

demikian dapat dilakukan cross check dan sekaligus konfirmasi dalam menarik 

kesimpulan dari informasi yang telah direkam oleh peneliti. 

                                                           
35 Nasution. Metode Research (penelitian ilmiah). (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003),     h. 113 

36Sanapsiah Faisal, Format-Format Penelitian Social, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 32. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka metode yang digunakan penulis dalam 

menganalisis data ini adalah dengan menempuh proses-proses sebagai berikut :  

1. Mengklarifikasi data untuk mencapai konsistensi.  

2. Melakukan peer debriefing untuk memperoleh berbagai masukan dan kritik agar 

kualitas analisis lebih dapat dipertangungjawabkan. 

3. Melakukan audit trail untuk menguji kekuatan data yang telah terkumpul. 

4. Member check dengan cara menanyakan kembali pernyataan yeng telah 

terangkum dalam pemahaman peneliti untuk memastikan kebenaran makna yang 

telah dibuat 

5. Melakukan cross check sekaligus konfirmasi dalam menarik kesimpulan 

informasi yang telah direkam oleh peneliti. 

6. Menyusun laporan hasil penelitian.
37

 

7. Proses analisis sebagaimana yang diuraikan di atas, penulis lakukan dengan 

menempuh beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Tahap Reduksi Data 

Dengan tahap reduksi data ini penulis berupaya untuk 

menyederhanakan data yang ada (data yang sudah terkumpul) dengan cara 

menggolongkan dan membuang data yang tidak perlu guna mendapatkan 

keterangan/informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan 

kesimpulan. 

b. Tahap Display Data 

Dengan tahap display data (penyajian data) dimaksud, penulis berupaya 

menyusun data yang ada secara sistematis dan atau terorganisasi sehingga 

data tersbut benar-benar tersusun dalam pola hubungan yang akan semakin 

mudah dipahami. Penyajiannya penulis sajikan dalam bentuk teks naratif 

(berbentuk catatan lapangan. 

 

                                                           
37Burhan bungin, Metodologpenelitian Kualitatif Aktualisasi Ke Arah Ragam Varian 

Kontemporer, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004),  hal. 153-154. 
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3. Tahap Congulasi/Verifikasi 

Dengan tahap congulasi/verifikasi data ini, penulis berupaya untuk 

mencari makna data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, 

pelaksanaan, atau perbedaan dalam rangka penarikan kesimpulan sebagai 

jawaban atas permasalahan yang ada. 
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BAB IV 

RITUAL SARO-SARO DAN JOKO KAHA DALAM  PERSPEKTIF  

AQIDAH ISLAM 

A. Gambaran Umum Kelurahan Dufa-Dufa 

 Dufa-dufa adalah salah satu kelurahan yang terletak di wilayah hukum 

kecamatan Ternate utara, sekaligus sebagai pusat pemerinthanan kecamatan ternate 

utara, kota Ternate. Dalam pembagian kerja dan atau pelayanan terhadap 

masyarakat di kelurahan dufa-dufa, kelurahan dufa-dufa memiliki empat Rukun 

Warga (RW) yang dipimpin oleh seorang ketua RW dan enam belas Rukun 

Tetangga (RT) yang dipimpin oleh sorang ketua RT. 

Sebagai lembaga/institusi pemerintah dengan tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) utamanya melayani berbagai kebutuhan masyarakat disegala aspek dan 

bidang kehidupan, kelurahan dufa-dufa telah memiliki sebuah gedung permanen 

yang terletak di jalan lumba-lumba nomor 379. 

Sebagaiman kelurahan yang lain, kelurahan dufa-dufa memiliki perangkat 

personil kelurahan secara terstruktur dari lurah dan kepala seksi serta kelompok 

jabatan fungsional. 

Selain struktur organisasinya juga terdapat fisi dan misi kelurahan sebagai 

cita-cita dan gambaran tindakan operasional yang spesifik guna meningkatkan dan 

atau mewujudkan keberadaan masyarakat di kelurahan Dufa-dufa yang sejahtera, 

lahir dan batin.  

1. Keadaan Geografis 

Kelurahan Dufa-Dufa berketingian 285 meter di atas permukaan laut 

dengan luas wilayahnya 288,246 Hektar, dengan posisi kemiringan dari arah 

barat kearah timur pada beberapa RT dan RW. Rukun Tentangga (RT) dan 

Rukun Warga (RW) yang berposisi miring tersebut antara lain adalah RW 01 

(RT 01 RT 02 dan RT 03). Posisi kemiringan yang lain terdapat di RW 02 (RT 

01 RT 02 RT 03). Adapun batas-batas kelurahan adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Kelurahan Akehuda 
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b. Sebelah Selatan : Kelurahan Sangaji Utara dan Sangaji 

c. Sebelah Barat : Kelurahan Tubo 

d. Sebelah Timur : Pantai/laut 

        Berikut adalah foto kelurahan Dufa-dufa dan Kota Ternate. 

 
Gambar  Peta kelurahan Dufa-dufa 

 

 
 

Gambar 4.1 : Peta Administrasi Kota Ternate 

Sumber: RTRW Kota Ternate, 2012 
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2. Keadaan Demografis Kelurahan Dufa-Dufa 

       Kelurahan Dufa-Dufa memiliki penduduk 11.686 jiwa, yang terdiri 

atas 4.105 kepala rumah tangga, dengan perincian laki-laki 5.725 jiwa dan 

perempuan 5.961 jiwa. Setelah melihat perincian tersebut, dapat dilihat adanya 

perbedaan jumlah antara laiki-laki dan perempuan, dimana jumlah perempuan 

lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan disebabkan banyak angka kelahiran dan sebaliknya 

kecil angka kematian.  

Berdasarkan data Monografi Kelurahan Dufa-Dufa secara keseluruhan 

jumlah penduduk yang diperoleh pada bulan Agustus 2019 jumlah penduduk 

Kelurahan Dufa-Dufa sebagai berikut : 

Tabel I 

Monografi penduduk menurut usia 

 

No Usia Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

0-06 tahun 

7-12 tahun 

13-18 tahun 

19-24 tahun 

25-55 tahun 

56-79 tahun 

80 tahun ke atas 

558 

441 

505 

901 

8994 

145 

142 

Jumlah 11.686 

 
Sumber Data Kelurahan Dufa-dufa 2021 
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Tabel II 

Monografi penduduk menurut Pendidikan  

 

No Usia Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Belum sekolah 

Tidak tamat sekolah dasar 

Tamat SD sederajat 

Tamat SLTP sederajat 

Tamat SLTA sederajat 

Tamat Diploma (DI-D3) 

Tamat Perguruan Tinggi 

1042 

225 

1703 

3200 

2136 

2031 

1349 

Jumlah 11.686 

 
Sumber Data Kelurahan Dufa-dufa 2021 

 

a. Ekonomi Masyarakat 

Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat Kelurahan Dufa-Dufa dapat 

dikatakan cukup. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup mereka yang 

sederhana, juga terampil dalam menjalankan suatu pekerjaan. Hampir setiap 

keluarga di Kelurahan ini dapat memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti 

meja, kursi, TV berwarna, kendaraan bermotor. Menurut Bapak Sahrudin S.Ip 

selaku Kepala kelurahan Dufa-Dufa mengatakan bahwa kurangnya faktor 

pendidikan ini sebagian besar masyarakat Dufa-Dufa bekerja sebagai tani 

nelayan. Mengenai pendapat yang mereka peroleh, terbilang cukup. 

b. Kondisi Sosial Budaya 

Kondisi sosial budaya yang dimaksud adalah aktivitas masyarakat 

sebagai makhluk yang berbudaya mempunyai kreativitas dan hubungan 

sebagai makhluk sosial tidak lepas dari saling membutuhkan satu sama lain, 

sehingga gambaran dari kondisi sosial budaya ini berupa gotong royong, 

berorganisasi dan lain-lain. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat 
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kelurahan Dufa-dufa cukup harmonis, sebab rasa solidaritas dan kebersamaan 

sangat kuat dan terjalin baik. Hal ini bisa dibuktikan jika ada salah seorang 

penduduk yang terkena musibah, baik itu keluarga yang meninggal, mereka 

membantu dengan cara mengadakan yasinan, tahlilan bersama-sama di rumah 

orang yang terkena musibah. Walaupun tanpa diundang, mereka datang 

dengan sendirinya. Inilah bukti, bahwa masyarakat Dufa-Dufa mempunyai 

rasa kebersamaan yang terjalin dengan baik. 

c. Kondisi Keberagaman. 

Mayoritas penduduk Kelurahan Dufa-Dufa beragama Islam ± 99,1 % 

selebihnya ± 0,9 % beragama Budha. Bagi yang beragama Islam, mereka 

memusatkan aktivitas keagamaan dibeberapa mesjid yang tersebar di 

Kelurahan Dufa-Dufa. Yang beragama Budha, memusatkan aktifitas 

keagamaan mereka di klenteng yang berlokasi di pusat Kota Ternate. Hal ini 

membuktikan bahwa masyarakat Dufa-Dufa peduli akan pembinaan 

kehidupan keagamaan. Di samping itu juga ada kegiatan mengadakan maulid 

nabi, yasinan, tahlilan yang hampir setiap minggu. Bagi masyarakat Dufa-

Dufa yang memeluk agama islam sholat lima waktu (Dzuhur, ashar, Maghrib, 

Isya‟, Subuh) itu memang sudah menjadi kewajiban bagi umat islam, 

biasanya di lakukan secara berjamaah, dan shalat jamaah lima waktu pun 

masyarakat Dufa-Dufa tidak sepenuhnya melakukan, shalat berjamaah yang 

dilakukan biasanya pada saat shalat maghrib, isya‟, subuh, selain itu 

masyarakat dalam melaksanakan shalat dhuhur dan ashar, kebanyakan 

dilaksanakan sendiri-sendiri atau shalat di rumah masing-masing. Pada saat 

puasa di bulan Ramadhan masyarakat Dufa-Dufa tidak meninggalkannya, 

dalam arti masyarakat Dufa-Dufa menjalankan dalam sebulan penuh yang 

menganut Islam, sedangkan yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan 

Budha mereka mempunyai sikap saling menghormati dan menghargai antar 

umat beragama. Masyarakat Dufa-Dufa tidak lepas melaksanakan zakat atau 

shodaqoh, hal ini dilakukan pada saat rizki yang cukup. Sedangkan apabila 
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penghasilan yang cukup dan mampu, juga melaksanakan rukun Islam yang 

terakhir (Haji). Keberadaan kehidupan keberagaman di Kelurahan Dufa-Dufa 

boleh dibilang cukup harmonis artinya kerukunan keberagamaan terjalin 

dengan damai. Kegiatan keberagamaan cukup bervariasi, terbukti adanya 

kegiatan jamiah-jamiah dan majelis-majelis taklim yang dilaksanakan di 

tingkat Rt serta seringnya di adakan pengajian – pengajian umum oleh 

masyarakat. Kegiatan keagamaan itu mengindikasikan bertambah rasa 

keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan yang Maha Esa. 

B. Pelaksanaan Tradisi Ritual Saro-Saro Dan Joko Kaha 

1. Prosesi Tradisi Ritual Saro-Saro Dan Joko Kaha 

Proses adalah suatu rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang 

menghasilkan produk.  Proses pelaksanaan Saro-saro dan Joko Kaha adalah 

suatu rangkain tindakan terkait pelaksanaan saro-saro dan joko kaha sesuai adat 

perkawinan masyarakat Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara. 

Adapun tahap pelaksanaannya, menurut narasumber (Jubaidah Ahmad) 

menjelaskan, adat perkawinan masyarakat kota Ternate, terdiri atas masuk minta 

(Wosa Lahi), antar belanja (kata belanja), sekaligus penetapan hari H 

pernikahan, banikah (Ijab Qobul), pele pintu (Fatingara), pembatalan air wudhu 

(Paha Ngongoma) dan diakhiri dengan Saro-saro dan Joko Kaha (Saro-saro se 

Joko Kaha : makan adat dan injak tanah). 

Berdasarkan penjelasan narasumber (Jubaidah Ahmad) dan pengamatan 

langsung saat pelaksanaan acara saro-saro dan joko kaha dalam suatu acara 

perkawinan, ditemukan proses pelaksanaannya sebagai berikut, ritual Saro-saro 

dan Joko Kaha dilaksanakan setelah ijab qobul (pernikahan) oleh Yaya se Goa 

(mama-mama dari keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai 

perempuan), serta istri dari para badan syara. Jalannya acara tersebut adalah : 

a. Setelah makanan adat dihidangkan (Saro-saro) di atas meja, Yaya se Goa 

dipersilahkan mengambil tempat ( duduk) di meja Saro-saro dalam posisi 

berhadap-hadapan. 
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b. Setelah itu kedua mempelaipun mengambil tempat (duduk) di posisi kepala 

meja. 

c. Saat kedua mempelai dan Yaya se Goa berhadapan dengan hidangan 

makanan adat ( Saro-saro) di meja  Saro-saro, bahan-bahan untuk acara Joko 

Kaha yang terdiri atas segenggam rumput Fartagu, sebotol air, sepiring beras 

berwarna warni (Pupula) di letakan di dalam nampan (baki) yang telah 

disiapkan di dalam kamar kedua mempelai ( kamar pengantin). 

d. Jalannya Saro-saro adalah sebagai berikut : 

1) Setelah semuanya siap, masing-masing Yaya se Goa (mama-mama)  

sebanyak empat orang secara bergilir mengangkat beberapa jenis 

makanan, (srikaya, kobo,nanasi)  yang ada di atas meja dan mengarahkan 

ke mulut kedua mempelai dan mengerak-gerakan ke atas dan ke bawah 

sambil menyebutkan kata „Saro jooo sebanyak tiga kali, sampai selesai. 

2) Selanjutnya, tuan rumah (Fala Madihutu) mempersilahkan Yaya se Goa 

(mama-mama) untuk menikmati makanan yang ada di atas meja. 

      Setelah makan, dilanjutkan dengan Joko Kaha. 

e. Jalannya Joko Kaha adalah sebagai berikut : 

1) Dari meja Saro-saro, kedua mempelai dan empat orang (Yaya se Goa) 

masuk kedalam kamar pengantin untuk melaksanakan ritual Joko Kaha 

(injak tanah). 

2) Pelaksanaannya, Yaya se Goa meletakan kaki kedua mempelai di atas 

piring yang berisi rumput Fartagu, kemudian kaki kedua mempelai 

tersebut disiram dengan air sambil menghamburkan Beras berwarna 

(Pupula).” 

2. Makna Filosofis Tradisi Ritual Saro-Saro dan Joko Kaha 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata makna 

(makna denotasi), adalah kata atau kelompok kata yang didasarkan atas 

hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud diluar bahasa, seperti orang, 

benda, tempat, sifat, proses, dan kegiatan. Sedangkan kata filosofis artinya 
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berdasarkan fislafat dan fislafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan 

akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. 

Berdasarkan penjelasan  kata makna dan kata filosofis di atas maka makna 

filosofis saro-saro dan joko kaha mengandung makna sebagai suatu hasil 

pemikiran yang mendalam tentang hakekat makanan dan perlengkapan lainya 

dalam acara tersebut (saro-saro joko kaha) terkait kedua mempelai dalam 

menempuh hidup berumah tangga. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka makna filosofis saro-saro dan joko 

kaha dapat diuraikan secara satu persatu sebagai berikut : 

1. Saro-saro (Hidangan Makanan Adat) 

a. Sirkaya 

Sirkaya terbuat dari santan kelapa, daun pandan, telur ayam, dan 

gula diaduk menjadi satu kemudian dikukus hingga matang. Ini 

mengandung makna bahwa sirkaya diibaratkan isi tengkorak manusia 

yaitu otak dimana manusia sebagai mahluk yang diciptakan oleh Allah swt  

yang sangat sempurna dengan memiliki akal, pikiran dan nafsu, sehinga 

hanya manusia yang berhak menerima kalam Allah swt yaitu al-qur‟an. 

Dengan akal, pikiran, dan nafsu inilah manusia menjadi khalifah di muka 

bumi dengan tugas memakmurkan bumi dan tunduk beribadah kepada 

Allah swt  untuk meraih keselamatan dan kebaikan di dunia maupun di 

akhirat kelak. (H Ridwan Dero, dalam bukunya ajaran moral adat dan 

budaya orang ternate, serta hasil wawancara dengan narasumber Jubaidah 

Ahmad). Makna sirkaya ini sesuai  Q.S Adz-Dzaariyat/51: 56. 

 

ّسَ إلَِْ ىيَِ  ِ ٱلۡأ َٗ  َِ جِ
ذُ ٱىأ ب خَيقَأ ٍَ َٗ  ُِ جذُُٗ  ٙ٘ؼأ

Terjemahnya : 

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. (Q.S Adz-Dzariyat ayat : 56). 
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b. Bubur Kacang 

Bubur kacang terbuat dari kacang hijau, santan kelapa, gula aren 

(merah) dimasak hingga matang. Bubur Kacang ini bermakna menu yang 

memberi kekuatan guna  memaksimalkan daya cipta, karsa dan rasa 

sehingga dapat melakukan aktivitas mencari rezeki di muka bumi dan 

ruang angkasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Makna bubur kacang ini 

sesuai QS. Ibrahim/14 :  7  

َُ ػَزَاثيِ ىشََذِيذ    أٌ إِ رُ ىئَِِ مَفشَأ َٗ  ۡۖ أٌ أٌ لَۡصَِيذَّنَُ رُ أٌ ىئَِِ شَنَشأ َُ سَثُّنُ  رأَرََ
إرِأ َٗ١ 

 

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 

sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim:14 ayat 7) 

c. Ikan dan Terong (fofoki) 

 Ikan dan Terong (fofoki) bermakna bahwa dalam membina sebuah 

rumah tangga yang sakinah mawahdah warahmah seorang suami sebagai 

kepala keluarga harus mampu menjaga keharmonisan dalam kehidupan 

berumah tangga, baik dalam hubungan interaksi antara suami istri dan 

anak-anaknya maupun dengan lingkungan keluarga kedua belah pihak, 

serta kehidupan masyarakat luas, menuju terciptanya kehidupan yang 

aman, tentram, damai, bersahabat dilandasi sifat cinta kasih dan sayang. 

Makna ini sesuai  QS. Ar-rumm/:30 : 21 

 

ْنٌَُ  جَؼَوَ ثيَأ َٗ ٖبَ  اْ إىِيَأ ٓ٘ نُُْ جٗب ىِّزسَأ ََٰٗ أٌ أصَأ أِ أَّفسُِنُ ٍِّ أُ خَيقََ ىنٌَُ  زِِٓٔ  أَ أِ ءَايََٰ ٍِ َٗ

خ ۚۡ  ََ سَدأ َٗ دَحٗ  َ٘ ٍَ  َُ ًٖ يزَفَنََشُٗ أ٘ ذٖ ىِّقَ ىلَِ لَۡٓيََٰ
َُ فيِ رََٰ   ٕٔإِ

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. QS. Ar-

rumm/surah/30 : 21 
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d. Nasi Jaha. 

Nasi Jaha bermakna kesucian dan keikhlasan hati seorang suami 

sebagai pemimpin, penghubung dalam keluarga, sebagai suri tauladan dan 

imam bagi keluarga. Makna ini berasaskan QS. Al-Furqan/21 : 74 

 

ْبَ  ؼَيأ ٱجأ َٗ  ِٖ يُ زِْبَ قشَُحَ أػَأ
يََٰ رُسِّ َٗ جِْبَ  ََٰٗ أِ أصَأ ٍِ َُ سَثَْبَ ٕتَأ ىَْبَ  َِ يقَُ٘ىُ٘ ٱىزَِي َٗ

ب    ٍ ب ٍَ َِ إِ زقَيِ َُ
 ١ٗىيِأ

Terjemahnya: 

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah 

kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai 

penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang 

yang bertaqwa. (QS. Al-Furqan/surah/21 : 74 ). 

e. Nasi kuning 

Nasi Kuning bermakna sifat kematangan seorang istri yang lebih 

berprakasa dalam melaksanakan tugas pokok yang berat dan bervariasi 

menuju kebaikan. Makna ini sesuai Q.S. Al-baqrah/2 : 201”  

 

قِْبَ ػَزَاةَ  َٗ ٓخِشَحِ دَسَْخَٗ  فيِ ٱلۡأ َٗ يبَ دَسَْخَٗ  أّ ٍَِ يقَُ٘هُ سَثَْبَٓ ءَارِْبَ فيِ ٱىذُّ  ٌُٖ أْ ٍِ َٗ

 ٕٔٓٱىْبَسِ  

Terjemahnya: 

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, 

berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 

peliharalah kami dari siksa neraka". (Q.S. Al-baqrah:2 ayat 201). 

f. Daging dan kuah 

Daging dan kuah bermakna awal kejadian manusia yang diciptakan 

oleh  Allah swt dari setitik air, kemudian segumpal daging, tulang belulang 

dan makhluk yang berbentuk lain. Makna ini sesuai Q.S. Al-mu‟minun/23 

: 12, -16 “ 

 

  ِٖ ِ طِي ٍِّ يخَٖ 
ِ سُيََٰ ٍِ  َِ ّسََٰ ِ ْبَ ٱلۡأ

ىقَذَأ خَيقَأ َٕٗٔ   ِٖ نِي ٍَ فخَٗ فيِ قشََاسٖ 
ُٔ ّطُأ ََْٰ ٌَ جَؼَيأ ثُ

ب  ٖٔ َٗ
غَخَ ػِظََٰ َُلأ ْبَ ٱىأ غَخٗ فخََيقَأ ٍُلأ ؼَيقَخََ  ْبَ ٱىأ فخََ ػَيقَخَٗ فخََيقَأ ْبَ ٱىُّْطأ ٌَ خَيقَأ ثُ

ٌَ أَّشَ  ب ثُ َٗ ٌَ ىذَأ
ؼِظََٰ ّبَ ٱىأ أ٘ َِ  فنََسَ يقِيِ خََٰ ُِ ٱىأ سَ ق ب ءَاخَشَۚۡ فزَجَبَسَكَ ٱلَلُّ أدَأ ُٔ خَيأ ََّٰ

 ٗٔأأ

  َُ يِّزُ٘ ََ ىلَِ ىَ
ذَ رََٰ ٌَ إِّنٌَُ ثؼَأ َُ   ٘ٔثُ ؼَثُ٘ خِ رجُأ ََ قيََِٰ

ًَ ٱىأ أ٘ أٌ يَ ٌَ إِّنَُ  ٙٔثُ
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Terjemahnya: 

 Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 

saripati (berasal) dari tanah.  ٕٔ Kemudian Kami jadikan saripati itu 

air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 
ٖٔKemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu 

segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal 

daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 

Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk 

yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang 

Paling Baik.  ٔٗ Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu 

sekalian benar-benar akan mati.  ٔ٘ Kemudian, sesungguhnya kamu 

sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.  ٔٙ (Q.S. 

Al-mu‟minun:23 ayat 12, -16) 

g. Daging Hode 

Daging Hode bermakna qalbi, kauli, fi‟il, (hati, bicara, dan laku 

perbuatan). Kauli dan fi‟il melakukan suatu aktivitas dikendalikan oleh 

qalbi atau hati. Nafsu memberikan dorongan, pikiran melakukan 

perencanan, dan hati menjadi hakim dalam pengambilan keputusan dan 

kebijakan dalam memutuskan sesuatu masalah. Makna ini sesuai Q.S. Al-

an qabut/29 : 45”  

بٓ أُٗدِيَ  ٍَ وُ  شَبءِٓ ٱرأ فذَأ ِِ ٱىأ َٰٚ ػَ َٖ أْ حَ رَ َٰ٘ َُ ٱىصَيَ  إِ
حَۖۡ َٰ٘ ٌِ ٱىصَيَ أقَِ َٗ تِ  نِزََٰ َِ ٱىأ ٍِ لَ  إىِيَأ

  َُ ْؼَُ٘ ب رصَأ ٍَ  ٌُ يَ ٱلَلُّ يؼَأ َٗ  
جشَُو شُ ٱلَلِّ أمَأ ىزَِمأ َٗ ْنَشِو  َُ ٱىأ َٗٗ٘ 

Terjemahnya: 

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al 

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 

ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.(Q.S. Al-an qabut:29 ayat 45). 

h. Boboto 

Boboto bermakna jantung manusia. Jantung bertugas memperlancar 

darah manusia keseluruh jaringan uratnya. Untuk itu manusia diharapkan 

mengkonsumsi rezeki yang halal, jauhkan dari mengkonsumsi rezeki yang 

haram. Tujuannya adalah darah yang mengalir keseluruh tubuh adalah 
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benar-benar darah yang suci, dan bersih sehingga terbentuklah seorang 

figure manusia yang baik dan berahlakqulqorimah. Makna ini sesuai Q.S. 

At-Tin/95 :4-6 “   

ِِ رقَأ  سَ َِ فيِٓ أدَأ ّسََٰ ِ ْبَ ٱلۡأ
ٌٖ  ىقَذَأ خَيقَأ َِ   ِٗ٘ي فيِيِ فوََ سََٰ ُٔ أسَأ ََّٰ ٌَ سَدَدأ َِ  ٘ثُ إلَِْ ٱىزَِي

  ُٖ ُْ٘ أَ ٍَ شُ  شٌ غَيأ أٌ أجَأ ذِ فيََُٖ يِذََٰ يُ٘اْ ٱىصََٰ َِ ػَ َٗ ُْ٘اْ  ٍَ  ٙءَا

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya.  ٗ Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang 

serendah-rendahnya (neraka),  ٘ Kecuali orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada 

putus-putusnya.  ٙ  (Q.S. At-tin ayat 4,5,6). 

2. Joko kaha 

a. Rumput fartagu adalah sejenis rumput yang tidak tinggi dan merayap diatas 

tanah dalam bentuk bulat. Ini mengandung makna sebagai warning kepada 

kedua mempelai agar tidak sombong dan selalu melakukan 

silahturahmi/berhubungan dengan sesama baik dengan angota keluarga, 

tetangga, maupun masyarakat luas. Makna yang lain adalah pertanda bahwa 

kedua mempelai telah sah sebagai suami istri/memasuki rumah tangga baru 

sesuai hukum adat. 

b. Sebotol air yang disiram di atas kaki kedua mempelai  bermakna memasuki 

rumah tangga baru secara sejuk dan nyaman dalam kehidupan berumah 

tangga. Apabila suami atau istri dalam keadaan emosi (bertengkar) maka 

dianjurkan untuk berwudhu. 

c. Pupulak (beras yang diberi warna dan biasanya berwarna kuning), memiliki 

makna bahwa kedua mempelai itu telah matang baik secara jasmani maupun 

rohani untuk memasuki rumah tangga yang baru.  

3. Pandangan Islam Tentang Tradisi Ritual Saro-Saro dan Joko Kaha  

Setiap agama dalam arti seluas-luasnya tentu memiliki aspek fundamental, 

yakni aspek kepercayaan atau keyakinan, terutama kepercayaan terhadap sesuatu 
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yang sakral, yang suci, atau yang ghaib. Dalam agama Islam aspek fundamental itu 

terumuskan dalam istilah aqidah atau keimanan sehingga terdapat rukun iman, yang 

didalamnya terangkum hal-hal yang harus dipercayai atau diimani oleh muslim.
38

 

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berlainan, tetapi dalam 

perwujudannya dapat saling bertaut, saling mempengaruhi, saling mengisi dan 

saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan suatu norma yang ideal, 

sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia yang bisa bersumber 

dari ajaran agama nenek moyang, adat istiadat setempat atau hasil pemikirannya 

sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal sedangkan tradisi merupakan 

realitas dari kehidupan manusia dan lingkungannya.
39

 

Sehubungan dengan penjelasan di atas, dalam Q.S al-A‟raf/7: 199 Allah swt 

berfirman  : 

                 

   

Terjemahnya :  
 
“jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan 
pedulikan orang-orang yang bodoh. (Q.S al-A‟raf: 199). 

 
 

Adapun Makna „urf dalam ayat ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh 
sebagian ahli tafsir adalah perkara kebaikan yang dikenal dan berkembang dalam 
elemen masyarakat tertentu baik berupa tutur kata ataupun amalan. 

 
 

Kemudian di dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 29: 

 

                        

             

Terjemahnya :  
 

                                                           
 38 M. Darori Amin, Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual, 

dalam H. Ridin Sofwan (ed), Islam dan kebudayaan jawa, Yogyakarta: Gama media, 2002, hal. 121-122. 

39 Akhmad Taufik, MPd., dkk., Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2005, hal. 44 
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“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, 
kemudian Dia menuju kelangit, lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh 
langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah : 29). 

 
 

Kemudian didalam hadis juga diterangkan : 
 

                                                           :                             

            ح ك  ،                                                  .           

   حح      ش ط  س   .    ب هق            .

 
Artinya :  

“Abu Hurairah radhiyallahu „anhu berkata: “Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk 

menyempurnakan budi pekerti yang mulia.” (HR. Ahmad [8939], Ibnu Sa‟ad 

(1/192), al-Baihaqi [20571-20572], al-Dailami [2098], dan dishahihkan oleh 

al-Hakim sesuai dengan syarat Muslim (2/670 [4221]). 

Di Indonesia terdapat beragam tradisi, salah satu ekspresinya ialah adat 

istiadat dan budaya masyarakat Indonesia. Adat istiadat dan budaya tersebut 

merupakan khasanah sosial yang memiliki nilai positif dalam masyarakat 

tradisional. Dengan kata lain, adat istiadat dan budaya tersebut bukanlah monopoli 

masyarakat masa lalu, tetapi juga tetap relevan bagi masyarakat modern. Bahkan, 

Sebagian masyarakat tidak memandang adanya klasifikasi adat istiadat berdasarkan 

rentang waktu, kendatipun telah terjadi pergeseran – pergeseran secara relatif. Adat 

istiadat telah dijadikan secara efektif menjadi alasan komunikasi sosial dan 

sekaligus sebagai perekat antara individu atau antar masyarakat adat.
40

 

Dalam hadits riwayat Muslim nomor 1732, Rasullulah saw. bersabda : 

 

                        ش                            ك          ب                                           

  س         ،                ،             :      ،                            ح                           

 .   س       . «      س     

                                                           
    40 Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, Jakarta: Ciputra Press, 2005, 

Cet 3, hlm. 101-102. 
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Artinya :  
“Abu Musa al-Asy‟ari radhiyallahu „anhu berkata: “Apabila Nabi shallallahu 

„alaihi wasallam mengutus seseorang dari sahabatnya tentang suatu urusan, 

beliau akan berpesan: “Sampaikanlah kabar gembira, dan jangan membuat 

mereka benci (kepada agama). Mudahkanlah dan jangan mempersulit.” (HR. 

Muslim [1732]). 

Tradisi -tradisi dalam masyarakat Islam yang seringkali dicap sebagai Bid‟ah, 

karena alasan masalah itu tidak ada pada zaman Rasulullah dan zaman salaf 

(angkatan pertama), atau karena tradisi itu hasil cangkokan tradisi masyarakat pra-

Islam di Indonesia, adalah banyak sekali, seperti: Selametan, upacara-upacara 

pernikahan, kematian, kelahiran bayi, membangun rumah dan lain-lain. Ada 

diantara tradisi tersebut sudah diisi penuh dengan nilai-nilai Islam, meskipun 

namanya masih tetap atau sebagian penampilannya belum berubah penuh, seperti 

“selamatan” yang sudah dihilangkan sesajennya, diganti dengan shodaqoh 

makanan, diisi dengan membaca ayat-ayat al-qur‟an dan do‟a kepada Allah swt.
41

 

Imam Al-Ghozali menyatakan: Tidak semua bid‟ah itu dilarang, yang 

dilarang adalah yag bertentangan secara pasti dengan As-Sunnah yang jelas (sunnah 

tsabitah) atau menghilangkan ketentuan syara‟yang masih tetap ada ilatnya (dasar 

alasannya), malah perbuatan bid‟ah itu kadang-kadang menjadi wajib dalam suatu 

keadaan apabila terjadi perubahan berbagai macam sebab yang mendoronganya. 

Imam Izzuddin bin Abdussalam, seorang ulama besar dalam madzhab Syafi‟i 

membagi bid‟ah tersebut menjadi lima antara lain: 

 

1. Bid‟ah Wajib (Bid‟ah Wajibah). 

Yakni semua kreativitas baru yang bertujuan menyelamatkan agama dan 

umatnya, yang tidak mungkin semua itu dilakukan tanpa melalui cara-cara atau 

upaya tersebut, seperti pengembangan keilmuan agama (penulisan hadits-hadits 

Nabi, penulisan teori – teori keilmuan Islam lain, seperti fiqih, ushul fiqih, tafsir, 

                                                           
 41 Muhammad Tholhah Hasan , Ahlussunnah Wal-Jamaah Dalam Persepsi dan Tradisi NU, 

Jakarta: Lantabora Press, 2005, Cet 3, hlm. 221-222 
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ulumul al-qur‟an dan lain-lain) yang pada zaman Nabi s.a.w. dan para 

Khulafa‟ar Rasyidin belum ada. 

2. Bid‟ah Haram (Bid‟ah Muharram). 

Seperti bid‟ah-bid‟ah dalam bidang aqidah (Qadariyah, Murjiah, dan 

Jabariyah atau Mujassimah dan lain-lain), yang jelas-jelas bertentangan dengan 

Sunnah yang ada. Atau menghalalkan hal-hal yang jelas ada hukum 

keharamannya dari al-qur‟an atau As-sunnah atau Ijma‟ tanpa ada dasar-dasar 

yang dibenarkan menurut syara‟ (seperti menghalalkan zina atau judi 

umpamanya). 

3. Bid‟ah Sunah (Bid‟ah Mandubah). 

Hal ini sangat banyak bentuknya, seperti ; Melakukan shalat tarawih 

dengan jamaah, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan keilmuan, 

penulisan ajaran tashawuf yang benar, atau penelitian-penelitian ilmiah yang 

membawa manfaat dengan pengadaan laboratorium-laboratorium, teknologi 

persenjataan, pembangunan jembatan dan rumah-rumah sakit, dan lainlain. 

4. Bid‟ah Makruh (Bid‟ah Makruhah) 

Seperti menghiasi bangunan masjid yang berlebihan (sehingga dapat 

mengganggu konsentrasi ibadah), melagukan al-qur‟an yang menyimpang dari 

tajwid dan tartilnya, bentuk-bentuk makanan dan minuman yang bercitra 

kemewahan meskipun harganya itu halal. 

5. Bid‟ah yang diperbolehkan (Bid‟ah Mubahah). 

Seperti alat-alat transportasi (mobil, kereta api, pesawat terbang), 

perlengkapan elektronik (alat-alat memasak, pesawat telekomunikasi dan lain 

sebagainya). Atau tradisi budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

atau aqidah Islamiyah yang sudah jelas (bukan yang masih diperselisihkan). 

Sedangkan Ritual Saro-Saro dan Joko Kaha adalah upacara yang diadakan oleh 

sepasang pengantin setelah selasai melakukan ijab qabul. 

Menurut Fazlurrahman, tradisi Islam bisa terdiri dari elemen yang tidak 

Islam, yang tidak berdasarkan al-qur‟an dan As-Sunnah. Jadi perlu dibedakan 



59 
 

antara Islam itu sendiri, sejarah Islam atau tradisi Islam. Ajaran Islam yang 

termuat dalam al-qur‟an dan Hadits adalah ajaran yang merupakan sumber asasi 

dan ketika sumber itu digunakan atau diamalkan dalam suatu wilayah sebagai 

pedoman kehidupan, maka bersamaan dengan itu tradisi setempat bisa saja 

mewarnai penafsiran masyarakat lokalnya. Karena penafsiran itu bersentuhan 

dengan teks suci, maka simbol yang diwujudkannya juga merupakan suatu yang 

sakral. 

Setiap tradisi keagamaan memuat simbol-simbol yang suci yang 

dengannya orang melakukan serangkaian tindakan untuk menumpahkan 

keyakinan dalam bentuk melakukan ritual. Salah satunya yaitu melakukan 

upacara lingkaran kehidupan, yang memiliki sumber asasi dalam ajaran agama 

disebut dengan islam official atau islam murni, dan yang tidak memiliki sumber 

asasi disebut dengan islam popular atau islam rakyat.
42

 

Ditinjau dari aspek agama, fenomena ini berhadapan dengan dua versi. 

Yang pertama, fenomena ini (tradisi ritual) bisa dilestarikan dalam kehidupan 

masyarakat, namun harus dilakukan beberapa perubahan yang tampak dalam 

prosesi tradisi ritual ini, karena dalam prosesinya terdapat unsur mubazir. 

Pertama, seperti penjatuhan telur secara sia-sia. Kedua, prosesi dalam tradisi 

ritual ini mutlak ditinggalkan, karena ada semacam pembahauran antara budaya 

Islam yang memang sengaja disisipkan dengan budaya non Islam yang agak 

komplein, karena tradisi semacam ini pada akhirnya akan menggiring kepada 

faham Dualisme yaitu Monoteisme dan Animisme atau Dinamisme. Sementara 

Islam telah mengajarkan kemurnian dalam berbagai segi termasuk dalam 

manifestasi ajaran-ajaran Islam, karena Islam mempunyai komitmen (qa‟idah). 

Dengan penjelasan di atas, bila Saro-Saro dan Joko Kaha itu diyakini dan 

atau dikaitkan dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak 

melaksanakannya, maka hal ini jelas menyimpang dari syariat Islam. Karena 

                                                           
 42 Nur Syam, Islam Pesisir, Lkis, Yogyakarta, 2005, hal. 17 
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Allah tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga akan mengarah pada upaya 

muhdatsatul umur atau menambahi agama dan tergolong bid‟ah yang sesat. 

Dalam pengamatan secara umum dan diperkuat dengan hasil wawancara 

(H. Ridwan Dero), pelaksanaan Saro-saro dan Joko Kaha sesuai adat perkawinan 

Ternate tidak semua lapisan masyarakat melaksanakannya. Alasannya adalah 

karena Saro-saro dan Joko Kaha tidak merupakan perintah agama (Islam) 

berdasarkan al-qur‟an dan Al-sunah sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak 

dilaksanakan. Bahkan jika diteliti lebih mendalam, pelaksanaan ritual Saro-saro 

dan Joko Kaha tidak memiliki sesuatu item/hal yang sarat dengan keyakinan-

keyakinan yang mengarah pada terbentuknya penyadaran diri selain kepada 

Allah yang mampu menyeret pelakunya pada lembah sirik yang jelas-jelas 

dibenci oleh Allah swt. 

Setelah dikaji secara singkat mengenai pelaksanaan tradisi Saro-Saro dan 

Joko Kaha, maka selanjutnya yang perlu dikaji adalah bagaimana pandangan 

Islam tentang ritual tersebut. Sebelum mengkaji permasalahan ini lebih jauh, 

perlu dijelaskan secara singkat karakteristik Islam yang memiliki ajaran yang 

sempurna, komprehensif, dan dinamis. 

Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki ajaran-ajaran yang memuat 

keseluruhan ajaran yang pernah diturunkan kepada para Nabi dan umat-umat 

terdahulu dan memiliki ajaran yang menyangkut berbagai aspek kehidupan 

manusia dimanapun dan kapanpun. Dengan kata lain, ajaran Islam sesuai dan 

cocok untuk segala waktu dan tempat. Secara umum, ajaran-ajaran Islam yang 

bersumberkan al-qur‟an dan hadits Nabi Muhammad Saw, dapat dikelompokkan 

dalam tiga kategori yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Aqidah menyangkut 

ajaran-ajaran tentang keyakinan atau keimanan, syariah menyangkut ajaran-

ajaran tentang hukum – hukum yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf 

atau orang Islam yang sudah dewasa, dan akhlak menyangkut ajaran-ajaran 

tentang budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia. Maka dapat dijelaskan disini 
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bahwa masalah tradisi sangat terkait dengan ajaran-ajaran Islam, terutama dalam 

bidang aqidah.
43

 

Dengan ini tradisi Saro-Saro dan Joko Kaha dapat saja dilakukan yang 

penting masyarakat tidak mengimani simbol-simbol yang terkait di dalamnya 

tersebut. Saro-Saro dan Joko Kaha juga merupakan perwujudan rasa syukur 

kepada Allah swt sehingga dengan adanya Saro-Saro dan Joko Kaha ini 

masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya. 

Menyinggung masalah adat sebagai unsur kebudayaan, Islam tidak 

bersikap menjadikannya sebagai sasaran yang harus dihilangkan. Apa yang 

dilakukan oleh Islam hanyalah membersihkannya dari hal-hal yang bertentangan 

dari tauhid dan akal sehatnya. Dan mengenai adat, dapat dikembangkan, namun 

hal-hal yang bertentangan dengan tauhid dan akal sehat tidak boleh dibiarkan.
44

 

Sebagaimana Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat 

menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam 

tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu 

masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar 

umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan 

membawa mudlarat di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan 

dan membimbing kebudayaan yang berkembang dimasyarakat menuju 

kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat 

kemanusiaan. Sebagaimana metode Dakwah Walisongo yang memperlakukan 

tradisi dan budaya lokal dengan hormat dan meluruskan berbagai kekeliruannya 

dengan cara yang arif dan bijaksana. Metode yang digunakan oleh Walisongo 

dalam berdakwah pertama-tama, Walisongo belajar bahasa lokal, 

memperhatikan kebudayaan dan adat, serta kesenangan dan kebutuhan 

masyarakat. Lalu berusaha menarik simpati mereka. Karena masyarakat sangat 

                                                           
 43 http://eprints.uny.ac.id/3768/1/5/-tradisi-dan-Budaya-masyarakatJawa-dalam-perspektif-

Islam.pdf 

 44 Nouruzzaman Shiddiqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987, 
hlm. 288-289. 
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menyukai kesenian, maka walisongo menarik perhatian dengan kesenian, di 

antaranya dengan menciptakan tembang-tembang keislaman berbahasa daerah, 

gamelan dan pertunjukan wayang dengan lakon Islami. Setelah penduduk 

tertarik, mereka diajak membaca syahadat, diajari wudhu, shalat dan 

sebagainya.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 45 http://satriopinandito.wordpress.com/2009/01/07/memahamimetode-dakwah-walisongo 
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BAB V 

PENUTUP 

      Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan 

yang penulis dapatkan dari analisis penelitian. Disamping itu juga penulis sampaikan 

beberapa saran/implikasi yang diharapkan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat 

Kelurahan Dufa-Dufa juga kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih kritis terhadap 

tradisi Saro-Saro dan Joko Kaha. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Proses pelaksanaan ritual Saro-Saro dan Joko Kaha yaitu meliputi menyiapkan 

berbagai jenis makanan (Saro-Saro) kemudian memberi makan pasangan 

pengantin dengan makanan Saro-Saro secara bergantian, kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan Joko Kaha ( injak tana) dikamar pengantin. Kaki pengantin 

diletakkan di atas pring dengan rumput Fartagu dan disiram air dengan 

menghamburkan beras berwarna (pupula). 

Makna Filosofis ritual Saro-Saro dan Joko Kaha  

Saro-saro dan Joko Kaha merupakan hasil pemikiran yang mendalam 

tentang hakikat makanan dan pelengkapan lainya dalam ritual tersebut (Saro-

saro Joko Kaha). Hal ini terkait kedua mempelai dalam menempuh hidup 

berumah tangga. Artinya makna-makna filosofis dari berbagai jenis makanan 

dalam ritual tersebut bila dihayati dengan seksama dan diwujudkan dalam laku 

perbuatan secara konsisten maka dapat mempengaruhi warna hidup kedua 

mempelai dalam berumah tangga. 

2. Pandangan Islam tentang ritual Saro-Saro dan Joko Kaha 

Bahwa tradis ritual Saro-Saro dan Joko Kaha dapat saja dilakukan yang 

penting masyarakat tidak mengimani simbol-simbol yang terkait di dalamnya 

tersebut. Saro-Saro dan Joko Kaha juga merupakan perwujudan rasa syukur 
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kepada Allah swt sehingga dengan adanya Saro-Saro dan Joko Kaha ini 

masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya. 

B. Implikasi 

Dengan mengamati pelaksanaan ritual Saro-Saro dan Joko yang dilakukan di 

Kelurahan Dufa-Dufa serta beberapa persoalan yang muncul dari penelitian penulis, 

maka ada beberapa hal yang dapat penulis kemukakan sebagai saran antara lain: 

1. Sebagai warga Negara Indonesia yang mempunyai kekayaan budaya seharusnya 

perlu dilestarikan, akan tetapi kebudayaan tersebut harus berlandaskan kepada 

ajaran agama Islam, sehingga bukan agama yang berlandaskan budaya, tetapi 

budaya yang berlandaskan agama. 

2. Untuk masyarakat Kelurahan Dufa-Dufa yang melaksanakan tradisi Saro-Saro 

dan Joko Kaha sebaiknya lebih memperhatikan ajaran agama Islam dan 

pelaksanaan Saro-Saro dan Joko Kaha harus berlandaskan agama tidak 

dianjurkan untuk berlebih-lebihan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Foto 1 dam 2 diambil saat melakukan wawancara dengan Tokoh masyarakat Dufa-Dufa 
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Foto 3 dam 4 diambil saat pelaksanaan Saro-saro 
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Foto 5 dam 6 diambil saat pelaksanaan Joko Kaha 
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