
 
 

 TARI PEPE’-PEPEKA RI MAKKA DI KEL. PAROPO KEC. PANAKKUKANG 

(Kajian Living Qur’an) 

 

 

  

 

  

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 

Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir  

pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh:  

MUHAMMAD MUSMULYADI 

NIM: 30300116088 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2021 



 

i 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    :  Muhammad Musmulyadi 

NIM    : 30300116088 

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 30 Juni 1998 

Jurusan   : Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas   : Ushuluddin, Filsafat dan Politik 

Alamat    : Jl. Bontoa Indah, Kel. Parangloe Kec.Tamalanrea  

Judul : Tari Pepe’-Pepeka ri Makka di Kel. Paropo Kec. 

Panakkukang (Kajian Living Qur’an) 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti tiruan, plagiat, duplikasi, 

atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang 

diperoleh dinyatakan batal atas hukum. 

 

 

Samata, 04 Maret 2021  

Penulis, 

 

 

 

Muhammad Musmulyadi 

NIM: 30300116088 

 

 



 

ii 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 Skripsi dengan Judul, “Tari Pepe’-Pepeka ri Makka di Kel. Paropo Kec. 

Panakkukang (Kajian Living Qur’an)”, yang disusun oleh Muhammad Musmulyadi, 

NIM : 30300116088, mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang 

Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 23 Februari 2021, bertepatan 

dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu al-Qur’an dan 

Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

 

Makassar, 13 Juli 2021 M 

4 Dzulhijjah 1443 H  

 

DEWAN PENGUJI 

1. Ketua  :  Dr. Muhsin, S. Ag., M. Th. I.   (.....................................) 

2. Sekertaris  :  Yusran, S. Th. I., M. Hum.    (.....................................) 

3. Penguji I  :  Dr. Hasyim Haddade S. Ag., M. Ag.(................... ..................) 

4. Penguji II  :  Dr. Hj. Aisyah Arsyad, S.Ag.,MA.   (.....................................) 

5. Pembimbing I :  Dr. H. Mujetaba Mustafa, M. Ag.    (.....................................) 

6. Pembimbing II :  Dr. Abdul Ghany, S.Th.I., M.Th.I.    (.....................................) 

 

Diketahui Oleh : 

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik 

UIN Alauddin Makassar 

 

  

 

Dr. Muhsin, S. Ag. M. Th. I 

NIP : 19711125 199703 1 001 
 

 

 



 

iii 

 

KATA PENGANTAR 

ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ   بِسۡمِ ٱللَّه
Alhamdulillah, segala pujian serta syukur senantiasa tepanjatkan atas segala 

nikmat yang selalu diberikan Allah swt., sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini, dengan judul “Tari Pepe’-Pepeka ri Makka di Kel. Paropo Kec. Panakkukang 

(Kajian Living Qur’an)” serta dapat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) di 

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

pada prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir.  

Ucapan terima kasih yang kepada kedua orang tua penulis bapak dan mama’: 

Abd. Haris Nulu dan (Almarhumah) Murniati atas segala dukungan dan doanya. 

Kepada saudara, keluarga dan orang-orang dekat juga peneliti ucapkan terimakasih. 

Penelitian ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan dengan mudah, tanpa 

adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, karenanya penulis mengucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terutama 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, kepada para Wakil Rektor dan sejajaran di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 

2. Bapak Dr. Muhsin Mahfudz, S. Ag., M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Ushuludin, 

Filsafat dan Politik, juga kepada Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag., dan 

Wakil Dekan II Ibu Dr. Darmawati Hanif, S.Ag., M.Hi. serta Wakil Dekan III Bapak 

Dr. Abdullah Talib, S.Ag. M.Ag., dengan segala bentuk kesempatan yang diberikan 

pada saat perkuliahan hingga tahap penyelesaian studi. 



 

iv 

 

3. Bapak Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu al-Qur’an dan 

Tafsir dan Wakil Ketua Jurusan Yusran, S.Th.I., M.Hum., yang tidak pernah berhenti 

untuk memberi motivasi dalam penyelesaian studi penulis. 

4. Bapak Dr. H. Mujetaba Mustafa, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I dan Dr. Abdul 

Ghany, S.Th.I., M.Th.I., selaku Pembimbing II, yang selama tahap penyelesaian ini 

telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, sehingga penulis dapat 

merasa terbantu dengan arahan dan motivasi yang diberikan hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Hasyim Haddade S. Ag., M. Ag Penguji I, serta Ibu Dr. Hj. Aisyah 

Arsyad, S.Ag.,MA., sebagai Penguji II, yang telah memberikan masukan mendalam 

hingga skripsi ini bisa selesai. 

6. Para Dosen Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 

Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang senantiasa mencurahkan 

waktu serta tenaga serta ketulusan selama mendidik, membimbing dan memandu 

perkuliahan sehingga menambah wawasan keilmuan yang terbilang lebih dari cukup 

untuk pembelajaran dan pengalaman di masa mendatang. 

7. Para Staf Akademik di Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin 

Makassar yang sedikit banyak telah membantu penulis dalam penyelesaian segala 

bentuk berkas dan administrasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 

8. Kepada keluarga besar Sanggar Parrimpungan Paropo tempat melakukan penelitian. 

Terima kasih kepada Bapak Muh. Sahir Dg. Sitaba, Daeng Mustari, Ust. Yahya Syamsuddin, 

Amirul dan Risal. 



 

v 

 

11. Kepada teman-teman Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir angkatan 2016, Pengurusu 

HMJ IQT 2018-2019, Keluarga FLP UINAM dan beberapa organisasi/lembagai yang 

pernah peneliti singgahi. 

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah 

banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Sekali lagi penulis 

ucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan, penulis merasa terbantu dengan 

segala doa dan dukungan yang telah diberikan. 

Terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

 

DAFTAR ISI 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..................................................................... i 

PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................................................... ii 

KATA PENGANTAR ................................................................................................ iii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................... vi 

ABSTRAK ................................................................................................................ viii 

BAB I ............................................................................................................................ 1 

PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 

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

B. Rumusan Masalah ............................................................................................ 6 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ........................................................... 7 

D. Kajian Pustaka ............................................................................................... 11 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................. 13 

BAB II ........................................................................................................................ 15 

TINJAUAN TEORETIS ........................................................................................... 15 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .................................................... 15 

B. Tari Pepe’-pepeka ri Makka sebagai Kesenian Islam ................................ 17 

C. Tari Pepe’-pepeka ri Makka Sebagai Media Dakwah................................ 24 

D. Kajian Living Qur’an .................................................................................... 26 

1. Pemaknaan Living Qur’an ........................................................................ 27 

2. Pemaknaan Al-Qur’an oleh Masyarakat ................................................. 30 

BAB III ....................................................................................................................... 34 

METODOLOGI PENELITIAN .............................................................................. 34 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ........................................................................... 34 

B. Pendekatan Penelitian ................................................................................... 35 

C. Sumber Data ................................................................................................... 37 



 

vii 

 

D. Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data .............................. 38 

E. Teknik Pengolahan dan  Analisis Data ........................................................ 41 

BAB IV ....................................................................................................................... 43 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................................... 43 

A. Sejarah dan Pelaksanaan Tari Pepe’-pepeka ri Makka ............................. 43 

1. Sejarah ......................................................................................................... 43 

2. Pelaksanaan................................................................................................. 45 

B. Pemahaman Pemain Tari Pepe’-pepeka ri Makka ..................................... 54 

1. Pemahaman terhadap QS al-Anbiyā/21:69.............................................. 55 

2. Wujud Living Qur’an ................................................................................ 58 

C. Hubungan QS al-Anbiyā/21:69 dengan Tari Pepe’-pepeka ri Makka ...... 61 

D. Korelasi Nilai-Nilai Qur’ani dalam Pelaksanaan Tari Pepe’-pepeka ri 

Makka ..................................................................................................................... 68 

BAB V ......................................................................................................................... 75 

PENUTUP .................................................................................................................. 75 

A. Kesimpulan ..................................................................................................... 75 

B. Saran dan Implikasi Penelitian ..................................................................... 76 

Daftar Pustaka ........................................................................................................... 77 

LAMPIRAN ............................................................................................................... 80 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

viii 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Muhammad Musmulyadi 
Nim : 30300116088 
Jurusan : Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 
Judul  : Tari Pepe’-pepeka ri Makka di Kel. Paropo Kec. Panakkukang 

(Kajian Living Qur’an) 
 

Penelitian ini mengkaji suatu kesenian tari Pepe’-pepeka ri Makka di Kel. 
Paropo Kec. Panakkukang dengan model kajian living Qur’an. Dengan tujuan untuk 
mengetahui; 1) Bagaimana asal muasal dan praktik tari Pepe’-pepeka ri makka, 2) 
Bagaimana pemahaman pemain terhadap QS al-Anbiyā/21:69, 3) Bagaimana 
hubungan QS al-Anbiyā/21:69 dengan tari Pepe’-pepeka ri makka. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk lapangan 
(field research) dan Pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan 
tafsir, antropologi dan sosiologis. Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian 
ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pemain dan tokoh 
budaya yang ada di lapangan sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber-
sumber penelitian terdahulu, seperti buku, skipsi maupun jurnal yang berhubungan 
dengan pokok penelitian ini. Kemudian ada tiga teknik pengumpulan data yang 
digunakan pada penelitian ini, yaitu observasi merupakan pengumpulan dan dengan 
melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi, situasi dan perilaku yang sedang 
berlangsung di lapangan, kemudian dengan wawancara yang merupakan pengumpulan 
informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan langsung kepada informan, 
dan terakhir dengan dokumentasi. Adapun pengolahan dan analisis data meliputi 
penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tarian ini erat kaitannya 
dengan penyebaran agama Islam pada abad ke XVII (tahun 1605 Maaseh) di masa 
pemerintahan Raja Gowa ke-XV yaitu Sultan Alauddin di Tallo, disebabkan pada 
waktu itu dikembangkan melalui seni pertunjukan dengan menampilkan tarian yang 
aktraktif, menarik, dan simbolik yang dipadukan dengan unsur-unsur Islam, baik itu 
dari segi busana, alat musik, dan dari segi syair dari tari Pepe’pepeka ri makka dan 
tarian ini dimainkan dengan sumbu api disulut ke badan dengan iringan musik. 2) tarian 
ini diawali dengan penyuciaan hati dan dimulai dengan membaca ayat dalam QS al-
Anbiyā/21:69 yang dipahami pemain sebagai doa/bacaan yang memberikan kayakinan 
bahwa pemain akan senantiasa dalam perlindungan Allah sebagaimana ketika Ibrahim 
dulu di bakar api dan diluar konteks tarian ayat ini dipahami sebagai obat 3) hubungan 
QS al-Anbiyā/21:69 dengan tarian ini dilihat dari tariannya mengilutrasikan kisah Nabi 
Ibrahim yang dibakar api, namun dari segi syair yang dinyanyikan tidak menceritakan 
kisah Nabi Ibrahim, begitupun dengan doa yang dibaca Ibrahim ketika dilempar di 
dalam api, Ibrahim membaca hasbiyallah wanikmal wakil. Sedang ayat yang dibaca 
pemain tentang perintah Allah kepada api untuk menjadi dingin dan menjadi 
keselamatan bagi Ibrahim sehingga tidak membahayakannya itu digunakan sebagai doa 
yang diyakini para pemain.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa ini terdiri atas berbagai suku, agama, ras dan golongan. Berbagai 

bahasa, budaya dan adat istiadat yang berbeda beda. Sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS al-Hujurāt/49:13.  

خَلقَۡنَ   إنِها  ٱلنهاسُ  هَا  يُّ
َ
َٰٓأ إنِه  يَ لِِعََارَفوُآ ْۚ  وَقَبَائٓلَِ  شُعُوبٗا  وجََعَلۡنَ كُمۡ  نثََ  

ُ
وَأ ذكََرٖ  نِ  م  كُم 

َ عَليِمٌ خَبيِرٞ    تۡقَى كُمْۡۚ إنِه ٱللَّه
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّه

َ
 أ

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di 
sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 
Mahateliti.1 

Semua daerah memiliki karakteristik budaya adat dan bahasa tersendiri. Tidak 

ada budaya yang sama antar satu daerah dengan daeran yang lain. Walaupun ada yang 

meyerupai tetap saja memiliki spesifikasi yang berbeda-beda sehingga dari hal ini 

melahirkan peradaban yang berbeda pula.2 Keberadaan Islam di Nusantara bercorak 

sangat spesifik dimana ekpresinya secara intelektual, cultural, social dan politik bisa 

jadi dan kenyataannya memang berbeda dengan ekspresi Islam yang berada di belahan 

dunia yang lain.3 

 
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 517 

2 Kontjaraningrat, Pengantar Antropologi  II (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 72  

3 Deden Sumpen, “Islam dan Budaya Lokal: Kajian Islam Terhadap Interaksi  Islam dan 

Budaya Sunda”,  Jurnal Ilmu Dakwah 6 no.19 (Januari-Juni 2012): h. 102. 
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Sejak Islam diterima sebagai agama yang dianut oleh hampir seluruh orang 

Makassar, penambahan identitas agama terhadap etnisitas mereka merupakan hal yang 

sangat penting. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa identitas agama 

(religious identity) menjadi sama dengan identitas budaya (cultural identity) bahkan 

identitas etnik (ethnic identity). Artinya ketiga identitas tersebut menjadi satu dalam 

kehidupan sehari hari, termasuk orang-orang Makassar.4 

Manusia dan kebudayaan tak terpisahkan, secara bersama-sama menyusun 

kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya menjadi 

masyarakat. Masyarakat manusia melahirkan, menciptakan dan mengembangkan 

kebudayaan: tak ada manusia tanpa kebudayaan dan sebaliknya; tak ada masyarakat 

tanpa kebudayaan, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat.5 

Kesadaran manusia terhadap pengalamannya mendorong menyusun rumusan, 

batasan definisi dan teori tentang kegiatan-kegiatan hidupnya yang kemudian disebut 

kebudayaan, ke dalam konsepsi tentang kebudayaan. Kesadaran demikian bermula dari 

karunia akal, perasaan dan naluri kemanusiaannya, yang tidak dimiliki oleh makhluk 

lainnya, seperti hewan dan binatang.6 

Perkembangan kebudayaan Islam tidak terlepas dari pengaruh akulturasi saat 

ini, karena proses timbulnya kebudayaan Islam tidak terlepas dari ungkapan pandangan 

hidup kaum muslimin yang merupakan penjelmaan dari kegiatan hati nuraninya, yang 

tentunya paling menonjol dari ungkapan hati nurani ini adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan bentuk seni. Dan memang kebudayaan Islam adalah merupakan suatu wadah 

 

4 Nurman Said, Religiusitas Orang Bugis, (Jakarta: Cakrawala), h. 67 

5 Nurdien Harry Kristanto, “Tentang Konsep Kebudayaan”, Fakultas Ilmu Budaya Univeristas 

Diponegoro 10 no.20, h. 1-2 
6 Nurdien Harry Kristanto, “Tentang Konsep Kebudayaan”, h. 2 
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untuk lebih memberi bentuk warna tentang kesenian Islam. Kesenian Islam sebagai 

salah satu dari kebudayaan Islam telah banyak mewujudkan hasil-hasil seni, salah 

satunya ialah seni tari.7 

Di indoensia terdapat berbagai kesenian daerah yang tergolong unik dan 

menarik sebagai dampak dari kondisi Indonesia sebagai yang memiliki keaneka 

ragaman suku dan bangsa serta keragamana pola pikir, seni, agama, pengetahuan, 

bahasa serta tradisi budaya. Bangsa ini memiliki masa lalu sebagai bangsa yang 

menganut paham animisme. Sebagian besar kesenian awal mengandung nilai-nilai 

mistis. Seni pada zaman dulu sering dijadikan sarana untuk berkomunikasi dengan para 

leluhur melalui media lagu dan tari-tarian.8 

Seni tari merupakan salah satu kesenian yang akrab dengan masyarakat Bugis-

Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, dalam hal ini tarian tradisional. 

Berbagai jenis tarian kita jumpai dalam berbagai acara formal maupun acara adat suku 

Bugis-Makassar.  

Setidaknya di Sulawesi Selatan tidak kurang dari 260 tari tradisional yang 

tersebar di empat suku dan sekitar 100 lebih tari kreasi baru yang dibina oleh beberapa 

sanggar tari.9 Tari tidak terlepas dari beragamannya kebudayaan, beda kebudayaan 

beda pula jenis pertunjukan tari dan pemaknaan dari lakon tari yang ditampilkan. Hal 

menarik bahwa seni pertunjukan tari di beberapa daerah di Indonesia  sering dipercaya 

 

7 Nurkholis Hamid, “Nilai Islam dalam Kesenian Tari Panjidur”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. 

Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 3 
8 Rahayu Salam, “Pertunjukan Tarian Pepe’-pepeka ri Makka”, Walasuji. Vol. 8 no. 1 (Juli 

2017), h. 194 
9 Halilintar Lathief dan Nurdin Taba, Seni Tradisional Sulawesi Selatan (Jakarta: Proyek 

Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan  Depdikbud, 1994), h. 3.  
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mengandung daya magis. Salah satu daerah yang memiliki taraian mengandung unsur 

magis adalah Makassar. salah satunya tari Pepe-pepeka ri makka10  

Tari Pepe’-pepeka ri makka merupakan salah satu tarian tradisional yang 

berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kampung Paropo Kota Makassar. Tari 

Pepe’-pepeka ri makka berasal dari dua kata, yaitu pepe’ yang berarti api dan makka 

yang berarti tanah suci Mekah. Tarian ini dipercaya mengandung makna dakwah yang 

tersirat dari gerakannya maupun syair yang dinyanyikan pemainnya.11 

Tari Pepe’-pepeka ri makka menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang tidak 

mempan dibakar api.12 Kisah ini diceritakan dalam QS al-Anbiyā/21. Tarian ini 

dimainkan dengan cara tubuh disulut api namun tidak terbakar, bahkan baju yang 

dikenakan pun tidak terbakar seperti kisah Nabi Ibrahim, atas izin Allah dia tidak 

terbakar.  

Secara historis tari Pepe’-pepeka ri makka terkait dengan penyebaran agama 

Islam sekitar Abad ke-17 terutama di Kabupaten Gowa yang merupakan gerbang awal 

masuknya agama Islam.13 

Tari Pepe’-pepeka ri makka ini dimainkan oleh beberapa laki-laki muda 

maupun tua yang diiringi irama  musik dan nyanyian yang syairnya bernafaskan 

Islam,14 yang berisi tentang kekuasaan dan keagungan Tuhan yang Maha Esa.15 Dalam 

 
10 Rahayu Salam, “Pertunjukan Tarian Pepe’-pepeka ri Makka”, h. 194 
11 Afidatul Asmar,   “Pesan Dakwah dalam Tari Pepe’pepeka ri Makka pada Masyarakat 

Kampung Paropo Kota Makakassar”, Tesis, (Surabaya: Pascasarjana  UIN Sunan Ampel, 2018), h. 7 
12 Afidatul Asmar, “Pesan Dakwah dalam Tari Pepe’pepeka ri Makka pada Masyarakat 

Kampung Paropo Kota Makakassar”, h. 7 
13 Afidatul Asmar,   “Pesan Dakwah dalam Tari Pepe’pepeka ri Makka pada Masyarakat 

Kampung Paropo Kota Makakassar”, h. 7 
14 Profil Destinasi dan Direktori Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, “Tari 

Pepe’-pepeka ri Makka”, http://wisataasia.com (15 Mei 2020). 
15 Afidatul Asmar,   “Pesan Dakwah dalam Tari Pepe’pepeka ri Makka pada Masyarakat 

Kampung Paropo Kota Makakassar”, h. 7 

http://wisataasia.com/
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praktiknya tarian Pepe-pepeka ri makka terlihat memiliki kekuatan magis karena para 

pemain tidak merasa kepanasan ketika disulut api ke badannya. 

Melalui penelitian living Qur’an  penulis akan  mengungkapkan bagaimana 

respon dan praktik terhadap kesenian tari Pepe-pepeka ri makka. Bagaimana tradisi 

tersebut lahir dan beririsan dengan konteks keislaman.  

Living Qur’an merupakan kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai 

peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Qur’an di sebuah komunitas tertentu.  

Penelitian ini dimaksudkan bukan bagaimana individu  atau sekelompok orang 

memahami al-Qur’an (penafsiran), tetapi bagaimana al-Qur’an itu disikapi dan 

direspons masyarakat muslim dalam realitas kehidupan sehari-hari menurut konteks 

budaya dan pergaulan sosial.16 Penelitian ini bersifat keagamaan (religious research), 

yakni menempatkan agama sebagai sistem keagamaan, yakni sistem sosiologis, suatu 

aspek organisasi sosial. Jadi bukan meletakkan agama sebagai doktrin tetapi agama 

sebagai gejalah sosial.17 

Apa yang mereka lakukan merupakan “panggilan jiwa” yang merupakan 

kewajiban moral sebagai seorang muslim untuk memberikan penghargaan, 

penghormatan, cara memuliakan (ta’dzīm) kitab suci yang diharapkan pahala dan 

berkah dari al-Qur’an sebagaimana keyakinan umat Islam terhadap fungsi al-Qur’an 

yang dinyatakan sendiri secara beragam. Maka dalam beberapa hal, maksud yang 

dikandung sama, tetapi ekspresi dan ekspektasi masyarakat terhadap al-Qur’an berbeda 

antara kelompok satu dengan yang lain, antara golongan satu dengan yang lain juga 

antar etnis dan bangsa lainnya.18 

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

2007), h. 49 
17 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis,  h. 49 
18 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, 49-50 
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Fenomena living Qur’an juga dapat dikatakan sebagai “qur’anisasi” kehidupan 

yang berarti memasukkan al-Qur’an ke dalam semua aspek kehidupan manusia atau 

atau menjadikan kehidupan manusia sebagai suatu arena untuk mewujudkannya al-

Qur’an di bumi. Al-Qur’anisasi kehidupan manusia dapat berupa penggunaaan ayat 

dalam al-Qur’an yang diyakini mempunyai kekuatan gaib tertentu untuk mencapai 

tujuan tertentu, misalnya membuat seseorang menjadi terlihat lebih “sakti” karena tidak 

bisa dilukai dengan apapun.19 

 Praktik yang serupa dapat juga ditemukan dalam pelaksanaan tari Pepe’-

pepeka ri makka dimana dalam pelaksanaannya sebelum memulai permainan para 

pemain membaca satu ayat sebelum memulai permainan, sebelum kobaran api disulut 

ke badan agar tidak merasakan panas. Ayatnya yang berbunyi “yaā nāru kūnī bardan 

wa salāma alā ibrāhīm”.  

Ayat tersebut terdapat dalam QS al-Anbiyā/21:69.  

َٰٓ إبِرَۡ هيِمَ    قُلۡنَا يَ نَارُ كُونِِ برَۡدٗا وَسَلَ مًا عََلَ

Terjemahnya: 

Kami (Allah) befirman, “Wahai api! Jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi 
Ibrahim,”20 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang menjadi dasar utama penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana asal muasal dan praktik tari pepe’-pepeka ri makka?   

 
19 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, Jurnal 

Walisongo 20 no. 1 (Mei 2012): h. 251 
20  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 327 
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2. Bagaimana pemahaman pemain pepe’-pepeka ri makka terhadap QS. al-

Anbiyā/21:69? 

3. Bagaimana hubungan QS al-Anbiyā/21:69 dengan tari pepe’-pepeka ri 

makka? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu: 

a. Asal muasal dan praktik tari pepe’-pepeka ri makka. 

b. Pemahaman pemain pepe’-pepeka ri makka terhadap QS al-Anbiyā/21:69. 

c. Hubungan QS al-Anbiyā/21:69 dengan tari pepe’-pepeka ri makka. 

 

2. Deskripsi Fokus 

a. Tari  Pepe-pepeka ri Makkah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tari berarti gerakan badan (tangan dan 

sebagainya) yang berirama, biasanya diiringi  bunyi-bunyian (musik, gamelan dan 

sebagainya).21  Tari merupakan ekspresi jiwa manusia melalui gerakan ritmis yang 

indah dengan memperhatikan unsur ruang waktu dan mengandung pesan tertentu.22  

Seni tari merupakan salah satu bentuk karya seni yang berkembang dan terus 

dilestarikan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Tari adalah salah 

 

21 “Tari”, KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entry/tari  (14 Mei 2020). 

22 Tri Yuliana Wijayanti, “Seni Tari dalam Pandangan Islam”,  Al-Fuad .2 no. 2, (juli-Desember 

2018). h. 241 
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satu cabang seni yang dalam pengekspresiannya menggunakan gerak tubuh. Tari 

merupakan ekspresi jiwa mansuia melalui gerakan ritmis yang indah dengan 

memperhatikan unsur ruang, waktu, dan mengandung pesan tertentu. Sebuah karya 

seni tari dinilai indah jika memuat unsur-unsur wiraga, wirasa, wirama dan aspek 

harmoni.23 Seni terbagi dalam beberapa kelompok, salah satunya ialah tari tradisional. 

Salah satu tari tradisional yang sering dijumpai ialah tari Pepe’-pepeka ri makka. 

Tari Pepe’-pepeka ri makka merupakan  salah satu jenis kesenian tradisi rakyat 

di kalangan etnis Makassar. Secara historis tari Pepe’-pepeka ri makka terkait dengan 

penyebaran agama Islam sekitar abad ke-17 terutama di Kabupaten Gowa yang 

merupakan gerbang awal masuknya agama Islam.24 

Dalam kurun waktu era 60-an tari Pepe’-pepeka ri makka mengalami pasang 

surut. Pasang surut tersebut disebabkan berabagai faktor yang mempengaruhinya di 

antaranya, jumlah pelaku seni yang masih terbatas dan masih tertutupnya akses serta 

peluang bagi generasi muda untuk mempelajarinya. Tari Pepe’-pepeka ri makka 

menampilkan pertunjukan tubuh penari yang disulut oleh api namun tidak terbakar, 

bahkan baju yang dikenakan penari pun tidak terbakar. Hal inilah menajdi daya tarik 

tersendiri bagi yang menyaksikan pertunjukkan tersebut, eksisitensi tarian ini masih 

terus ada di kota Makassar. Tarian ini biasanya ditampilkan pada upacara hajatan, 

sunatan dan perkawinan serta penayambutan tamu yang diselenggarakan oleh 

pemerintah.25 

 
23 Tri Yuliana Wijayanti, “Seni Tari dalam Pandangan Islam”,  h. 241 

24 Almaliki, Pepe’-pepeka ri Makka, Tarian Api untuk Dakwah”,  Etnis.id. 20 Februari 2019.  

https://etnis.id/pepeka-ri-makka-tarian-api-untuk-dakwah/ (3 Mei 2020).  
25 Rahayu Salam, “Pertunjukan Tarian Pepe’-pepeka ri Makka”, h. 194 
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Tarian ini dimainkan oleh laki-laki tua dan muda. Tidak ada tarian baku. Ketika 

melakukan tarian, pemain berputar-putar melakukan gerakan-gerakan jenaka untuk 

mengundang tawa penonton. Seperti menirukan gerakan seekor kera, berjalan 

terpincang-pincang, menggekengkan kepala seperti lelaki renta atau mendelik-

delikkan mata sambl menjulur-julurkan lidah. Namun dalam beberapa tampilan tarian 

mereka sangat teratur.26 

Tari Pepe-pepeka ri makka berasal dari dua kata yaitu pepe’ yang berarti api 

dan makka berarti yang berarti tanah suci Makkah. Tarian ini dipercaya mengandung 

makna dakwah yang tersirat dari gerakannya maupun syair yang dinyanyikan pemain. 

Tari Pepe’-pepeka ri makka ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang tidak mempan 

dibakar  kaum Quraish. Sedangkan syairnya menggunakan bahasa Makassar yang 

berisi tentang kekuasaaan dan keagungan Tuhan.27 

Pada pelakasanakaanya, tarian ini dilakukan secara berkelompok dengan 

menggunakan api sebagai media yang disulut ke badan pemain dan diiringi oleh alat 

musik gandrang (gendang).  

b. Living Qur’an 

Living Qur’an berasal dari fenomena Qur’an in Everyday Life, yaitu makna dan 

fungsi al-Qur’an yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim.28 Kajian ini 

menjadikan Qur’an yang hidup di tengah masyarakat Muslim sebagai objek studinya, 

pada dasarnya kajian ini tidak lebih dari studi sosial dengan keragamannya. Hanya 

 
26 Rahayu Salam, “Pertunjukan Tarian Pepe’-pepeka ri Makka”, h. 194 

27 Afidatul Asmar, “Pesan Dakwah dalam Tari Pepe’pepeka ri Makka pada Masyarakat 

Kampung Paropo Kota Makakassar”, Tesis (Surabaya: Pasca Sarjana  UIN Sunan Ampel, 2 018), h. 7 

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

2007), h. 5 
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karena fenomena sosial ini muncul lantaran kehadiran Qur’an sehingga pada 

perkembangannya kajian ini dikenal dengan istilah studi living Qur’an.29  

Dalam penelitian model living Qur’an yang dicari bukan kebenaran agama 

lewat al-Qur’an atau menghakimi (judgment) kelompok keagamaan tertentu, tetapi 

lebih mengedepankan penelitian tentang tradisi yang menggejala (fenomena) di 

masyarakat dilihat dari perpesktif kualitatif.30 

Melalui penelitian living Qur’an dimaksudkan bukan bagaimana individu  atau 

sekelompok orang memahami al-Qur’an (penafsiran), tetapi bagaiman al-Qur’an itu 

disikapi dan direspons masyarakat muslim dalam realitas kehidupan sehari-hari 

menurut konteks budaya dan pergaulan sosial.31 Living Qur’an sebagai penelitian yang 

bersifat keagamaan (religious research), yakni menempatkan agama sebagai sistem 

keagamaan, yakni sistem sosiologis, suatu aspek organisasi sosial. Jadi bukan 

meletakkan agama sebagai doktrin tetapi agama sebagai gejalah sosial.32 

Kajian living dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan 

pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka lebih maksimal dalam mengapresiasi al-

Qur’an. Sebagai contoh, apabila di masyarakat terdapat fenomena menjadikan ayat-

ayat al-Qur’an hanya sebagai jimat atau jampi-jampi untuk kepentingan supranatural, 

sementara mereka sebenarnya kurang memahami apa pesan-pesan dari kandungan al-

Qur’an, maka kita dapat mengajak dan menyadarkan mereka bahwa al-Qur’an 

diturunkan fungsi utamanya sebagai hidayah (petunjuk). Lebih dari itu, masyarakat 

 
29 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 7 
30 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 50 
31 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 49 
32 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 49 
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yang tadinya hanya mengapresiasi al-Qur’an sebagai jimat, bisa disadarkan agar al-

Qur’an dijadikan sebagai ‘ideologi transformatif’ untuk kemajuan peradaban.33 

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana respon dan pemaknaan kelompok 

tertentu dalam tari Pepe-pepe’ ri makka melalui kajian living terhadap suatu fenomena 

yang berkaitan dengan al-Qur’an.  

 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur, maka berikut 

beberapa literatur yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian pendukung dalam 

penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Skripsi yang berjudul “Sinrilik Perspektif al-Qur’an di Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa (Suatu Kajian Living Qur’an)” yang ditulis oleh Riskawati 

Jamaluddin   Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin 

Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.  Dalam penelitian ini dibahas 

mengenai sinrilik sebagai kesenian tradisional dalam pandangan al-Qur’an. 

Sinrilik di dalam al-Qur’an digambarkan sebagai seorang penyair yang 

dijelaskan dalam QS al-Syu’arā/26: 224-227. Meskipun sama-sama fokus pada 

kajian living Qur’an namun tradisi yang digunakan berbeda, yaitu sinrilik 

sedangkan dalam penelitian ini ialah tari Pepe’-pepeka ri makka dan juga ayat 

yang digunakan berbeda, dalam penelitian ini ayat yang diangkat yaitu dalam 

QS al-Anbiyā/21:69, lebih fokus membahas bagaimana pemahaman dan 

praktik dari tari Pepe’-pepeka ri makka. 

 
33 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 69 
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2. Skripsi yang berjudul “Pesan Dakwah dalam Tarian Pepe’-pepeka ri Makka 

(Tinjauan Dakwah kultural)” yang ditulis oleh Hardiansyah jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pesan 

dakwah yang tekandung di dalam tarian Pepe’-pepeka ri makka serta memuat 

nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian yang ditulis 

oleh Hardiansyah merupakan penelitian yang ditinjau dari sudut pandang 

dakwah kultural yang menggunakan pendekatan komunikasi. Artinya penulis 

ingin melihat bagaimana tari Pepe’pepeka ri makka sebagai sebuah kesenian 

yang syarat akan nilai dakwah untuk digunakan sebagai media menyampaikan 

pesa-pesan dakwah atau nilai-nilai Islam. Meskipun dalam penelitian ini sama-

sama menggunakan tari Pepe’pepeka ri makka sebagai objek kajian namun 

berbeda dalam pengolahan sudut pandang. Penelitian ini akan melihat 

bagaimana pemahaman dan praktik terhadap Pepe’pepeka ri makka 

berdasarkan ayat yang dikaji, yaitu dalam QS al-Anbiyā/21:69.  

3. Tesis yang berjudul “Pesan Dakwah dalam Tari Pepe’-pepeka ri Makka pada 

Masyarakat Kampung Paropo, Kota Makassar” yang ditulis oleh Afidatul 

Asmar, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Sunan 

Ampel Makassar. Dalam penelitian ini dibahas pesan dakwah yang terkandung 

dalam syair-syair dan gerakan tari Pepe’-pepeka ri makka dilihat dari perspektif 

semiotika. Penelitian yang ditulis oleh Afidatul Asmar ini mengungkap makna 

denotasi dan konotasi tari Pepe’pepeka ri makka sebagai tarian yang 

menggambarkan gerak tubuh berirama yang dilakukan ketika memasuki medan 

jihad dengan tidak berpaling dari norma dan kebiasaan yang ada di Makassar. 
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Sedang makna konotasinya adalah sejenis tarian selain dipakai untuk 

mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran juga digunakan sebagai corong 

sosialisasi penyebaran Islam di Makassar pada awal masuk Islam ke Gowa-

Tallo. Berdasarakan penjelasan tersebut, penelitian yang ditulis oleh Afidatu 

Asmar bertujuan untuk mengetahui pesan dakwah yang terkandung dalam 

syair-syair dan gerakan tari Pepe’pepeka ri makka yang dilihat dari perspektif 

semiotika. Meskipun sama-sama menggunakan kesenian tari Pepe’pepeka ri 

makka sebagai objek kajian namun memiliki perbedaan dalam pendekatan yang 

digunakan, kajian ini lebih fokus kepada kajian living Qur’an yang akan 

mengungkap pemahaman  dan praktik terhadap QS al-Anbiyā/21:69 sebagai 

bacaan atau doa.  

4. Jurnal yang berjudul “Pertunjukan Tarian Pepe’-pepeka ri makka” yang ditulis 

oleh Rahayu Salam, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Dalam 

penelitian penulis dijelaskan asal usul, fase pertunjukan, fungsi pertunjukan dan 

nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam tari Pepe’-pepeka ri makka. 

Penelitian yang ditulis oleh Rahayu Salam lebih jauh membahasa tari Pepe’-

pepeka ri makka sebagai sebuah kebudayaan yang dipertunjukkan, sebagai 

ritual dalam penyebaran agama Islam selain juga sebagai media hiburan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat berbeda dalam penelitian ini, dimana 

yang menjadi kunci dalam penelitian ini ialah bagaimana pemahaman dan 

praktik terhadap tari Pepe’-pepeka ri makka yang terdapat dalam QS al-

Anbiyā/21:69. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui asal muasal dan praktik tari pepe’-pepeka ri makka. 

2. Untuk mengetahui pemahaman pemain tari pepe’-pepeka ri makka terhadap 

QS al-Anbiyā/21:69. 

3. Untuk mengetahui hubungan QS al-Anbiyā/21:69 dalam  tari pepe’pepeka ri 

makka. 

Melalui keterangan tersebut, maka penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Kegunaan ilmiah, yaitu mengkaji dan membahas hal-hal yang berhubungan 

dengan judul skripsi, banyak maupun sedikitnya diharapkan dapat menambah 

wawasan keilmuan khususnya dalam bidang kajian tafsir. 

2. Kegunaan praktis, yaitu melalui pengetahuan tentang tarian Pepe’-pepeka ri 

Makkah, maka diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi masyarakat 

(kampus) dan dijadikan sebagai referensi guna meraih gelar sarjana Strata 1 

(S.Ag) dalam bidang tafsir. 
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  BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

Tari pepe-pepeka ri makka merupakan kesenian yang hanya bisa ditemukan di 

kampung Paropo Kecamatan Panakkukang. 

1. Kampung Paropo 

Kampung paropo merupakan salah satu kampung tua yang ada di Kota 

Makassar. Dahulu kampung ini masuk dalam wilayah kabupaten Gowa. Sekarang 

Kampung Paropo masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Paropo, Kecamatan 

Panakkukang, Kota Makassar.  

Kampung paropo didaulat menjadi salah satu kampung budaya di Kota 

Makassar. Kampung yang aktif melestarikan kesenian tradisional sebagai kekayaan 

budaya. Kampung paropo merupakan perkampungan penduduk asli orang Makassar 

(tu mangkasara) yang pada umumnya masyarakatnya memilki ikatan darah dan 

kekerabatan yang sangat dekat. 

Kampung yang dijuluki sebagai Kampung Karrasa’ (keramat) ini masih 

menyimpan budaya yang masih dilestarikan dari generasi ke generasi. Diantaranya 

kesenian tradisional Gandarang Bulo, Tari Pepe’-pepeka ri makka, Jidor Pasuling, 

Teater Kondo Buleng serta adat kebiasaan yang masih tetap dilestarikan termasuk 

perayaann hari besar keagamaan, Maudu Lompoa ri Paropo.  

Kesenian tersebut aktif dipentaskan oleh beberapa sanggar yang ada di 

Kampung Paropo, seperti Sanggar Ilolo Gading, Sanggar Seni Pemuda Paropo dan 
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Sanggar Parrimpungan dan telah dipentaskan diberbagai daerah di Indonesia hingga ke 

mancanegara.  

2. Kecamatan Panakkukang 

Kecamatan panakkukang merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di 

Kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Tallo di sebelah utara, Kecamatan 

Tamalanrea di sebelah Timur, Kecamatan Rappocini di sebelah selatan dan di sebelah 

barat berabatasan dengan kecamatan Makassar. Kecamatan panakkukang merupakan 

daerah bukan pantai dengan tipografi ketinggian 500M dari permukaan laut. 

Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 17,05 Km2 .34 

Kecamatan Panakkukang secara administratif terbagi atas 11 kelurahan  

No. Kecamatan Nama Kelurahan 

  Paropo 

  Karampuang 

  Pandang 

  Masale 

  Tamanaung  

1.  Panakkukang  Karuwusi 

  Sinrijala 

  Karuwusi Utara 

 
34 Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang dalam Angka 2018, h. 1 



17 

 

 

 

  Pampang 

  Panaikang 

  Tello Baru 

Dalam kurun waktu tahun 2015-2016 jumlah penduduk Kecamatan 

Panakkukang mengalami pertumbuhan sebesar 3,27 persen, dimana jumlah penduduk 

tahun 2015 sebanyak 143.308 jiwa dan bertambah menjadi sebanyak 147.783 jiwa di 

tahun 2016. Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan  Panakkukang 

seperti sarana pendidikan seperti jumlah Taman Kanak-kanak sebanyak 44 buah, 

Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta sebanyak 49 buah, Sekolah Menengah 

Pertama sebanyak 16 buah dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 10 buah serta 

terdapat pula Sekolah Menengah Kejuruan swasta sebanyak 14 buah. Selain itu 

terdapat sarana Kesehatan seperti Rumah Sakit Umum/Khusu sebanyak 3 buah, 3 buah 

puskesmas, 2 buah pustu, 10 buah Rumah Bersalin, dan 79 Posyandu dan didukung 

tenaga medis 83 orang dokter umum, 14 orang dokter spesialis, 13 orang dokter gigi, 

dan 108 orang paramedis lainnya yang terdiri dari 23 orang bidan desa dan 85 orang 

perawat/mantri.35 

 

B. Tari Pepe’-pepeka ri Makka sebagai Kesenian Islam 

Dalam konteks kebudayaan, Islam bukanlah agama yang menutup diri dari 

keragamaan seni maupun budaya.  Penyebaran Islam ke berbagai wilayah, memberikan 

kesempatan Islam untuk bersinggungan dengan kebudayaan dan kesenian bangsa lain 

 
35 Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang dalam Angka 2018, h. 2-3 
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yang mengandung nilai-nilai tersendiri.36 Pada banyak daerah banyak ditemukan 

keyakinan dan kebudayaan saling beririsan, melebur menjadi kebudayaan baru, 

begitupun dalam kesenian. Hal inipun bisa kita lihat dalam tahap masuknya Islam ke 

Tanah Jawa, ketika Wali Songo melakukannya dengan pendekatan kebudayaan 

masyarakat.  

Islam menghargai dan mendukung daya kreatifitas dan berkesenian selama 

kesenian tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh 

Allah swt. ada atau tidaknya nilai dan unsur-unsur yang betentangan dengan Islam, 

merupakan tolak ukur boleh tidaknya seorang Muslim melestarikan kesenian 

tersebut.37 

Seni merupakan ekspresi yang akan mengantarkan kesadaran penikmat seni 

kepada ide transenden. Konsekuensi dari hal tersebut, maka semua bentuk seni 

termasuk seni tari dapat meningkatkan keimanan, keyakinan kepada Allah swt. dan 

mengandung unsur-unsur tauhid. Sehingga sangat keliru jika semua jenis tari dianggap 

penghalang seseoran dalam beragama. Seni tari, dalam hal ini seni tari Islam justru 

merupakan media manusia dalam mengekspresikan nilai-nilai ilahiyah. 38 

Dalam tarian Pepe-pepeka ri makka ini tidak hanya sebatas pada kesenian, 

dalam proses pelaksanaanya terdapat beberapa tahapan-tahapan syariat Islam. sehingga 

di dalamnya mengandung persoalan keyakinan dan keEsaan kepada Allah swt.  

 
36 Tri Yuliana Wijayanti, “Seni Tari dalam Pandangan Islam” Jurnal Al-Fuad, Vol. 2, No. 2, 

(Juli-Desember 2018): h. 240 
37 Tri Yuliana Wijayanti, “Seni Tari dalam Pandangan Islam”, h. 240 
38 Tri Yuliana Wijayanti, “Seni Tari dalam Pandangan Islam”, h. 240 
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Hal ini dapat dilihat pada saat bersiap-siap melakukan pertunjukan tari Pepe’-

pepka ri makka, dimana para penari dan pemain musik bersama-sama menyucikan hati 

dan pikiran dengan cara berwudu. Allah berfirman dalam QS al-Hasyr/59:10. 

يمَ نِ  ِينَ سَبَقُوناَ بٱِلِِۡ
ِينَ جَاءُٓو مِنۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ رَبهنَا ٱغۡفرِۡ لَناَ وَلِِِخۡوَ ننَِا ٱلَّه

وَٱلَّه
ِينَ ءَامَنُوا  رَبهنَآ إنِهكَ رءَُوفٞ رهحِيمٌ     وَلََ تََعَۡلۡ فِِ قُلوُبنَِا غِلّ ٗ ل لَِّه

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka 
berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah 
beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian 
dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman: Ya Tuhan kami, sungguh 
Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.”39 

  Setelah berwudu para pemain kemudian berkumpul dan berdoa dengan 

mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut 

disembah selain Allah swt.  dan Rasulullah Muhammad saw. adalah utusan Allah swt. 

berdoa sebelum petunjukan juga bertujuan dan sebagai upaya memasrahkan diri dan 

memohon perlindungan agar dalam pelaksanaannya nanti para pemain dapat terhindar 

dari hal-hal yang tidak diinginkan.40 

  Doa merupakan hal yang sangat penting ketikan akan memulai segala sesuatu. 

Sebab doa merupakan senjatanya orang beriman serta Allah berjanji akan mengabulkan 

doa hambanya. Sebagaiman Allah berfirman dalam QS Ghafīr/40:60 

ِي ٱلَّه إنِه  لكَُمْۡۚ  سۡتَجِبۡ 
َ
أ ٱدۡعُونِِٓ  رَبُّكُمُ  عِبَادَتِِ  وَقاَلَ  عَنۡ  ونَ  يسَۡتَكۡبُِِ نَ 
    سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنهمَ دَاخِرِينَ 

Terjemahnya: 

 
39 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 547 
40 Hardiansyah, “Pesan Dakwah dalam Tarian Pepe’-pepeka ri Makka (Tinjauan Dakwah 

kultural)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2018) h. 67 
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Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, nisacaya akan aku 
perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau 
menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina din.”41 

Selain dari tahapan-tahapan pelaksanaannya. Nilai ketauhidan juga bisa kita 

temukan dalam syair-syair yang dinyanyikan oleh pemain tari Pepe-pepka ri makka.  

Malaika’ padangganna..awallii pasombala’na 

Ya Allah Nabi Muhammad..Mangguncirang gulinna 

Punna teako assambayang.. asulu’ko pantarang langi’ 

Ya Allah namakoboya..karaeng maraengna 

Keremi mange naboya..karaeng maraenganna.42 

Artinya: 

Malaikatlah yang meyampaikan wahyu Allah, para wali yang menyebarkan 

Islam. 

Ya Allah, Nabi Muhammad saw. sebagai suri tauladan. 

Jika seorang hamba tak ingin melaksanakan Sholat, maka pergilah langit 

Allah.. 

Kemudian, carilah Tuhan selain Allah.. 

Dan di manapun seorang hamba mencari, tidak ada Tuhan selain Allah.43 

  

Ekspresi terhadap nilai-nilai ilahiya jelas tergambar dalam tahap pelaksanaan 

dan dari syair-syair yang dinyanyikan. Ini menunjukkan bahwa seni tari terkhusus tari 

Pepe-pepeka ri makka tidak hanya sebagai media hiburan semata tapi juga sebagai 

media ekpresi nilai ilahiya ataupun secara jelas berfungsi sebagi media dakwah. 

 
41 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 474 
42 Hardiansyah, “Pesan Dakwah dalam Tarian Pepe’-pepeka ri Makka (Tinjauan Dakwah 

kultural)”, h. 67-68 
43 Hardiansyah, “Pesan Dakwah dalam Tarian Pepe’-pepeka ri Makka (Tinjauan Dakwah 

kultural)”, h. 68 
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Seni tari terbagi atas beberap kelompok, yakni tari tradisional, tari nusantara, 

tari kreasi dan tari kontemporer. Adapun secara garis berpesar seni tari memiliki 

beberapa fungsi, yaitu:44 

1. Sarana Upacara Agama dan Adat 

  Seni tari menjadi bagian dari rangkaian suatu upacara dapat dibedakan menjadi 

tiga yaitu: pertama, tari yang yang digunakan dalam peristiwa keagamaan. Jenis tarian  

semacam ini masih dilestarikan di Bali sebagai pusat perkembangan agama Hindu. 

Tari-tarian ini diselenggarakan di pura-pura pada waktu tertentu dan merupakan bentuk 

tarian sesaji yang bersifat religius. 

  Kedua, tarian dalam upacara adat yang berkaitan langsung dengan kepentingan 

masyarakat di lingkungannya. Ketiga, tarian dalam upacara ada yang berkaitan dengan 

peristiwa kehidupan manusia, menandai peristiwa kelahiran, perkawinan, penobatan 

dan kematian.  

2. Sarana Hiburan 

  Seni tari sebagai sarana hiburan digunakan dalam rangka memeriahkan suasana 

pesta hari perkawinan, khitanan, syukuran, peringatan hari-hari besar nasional dan 

peresmian-peresmian gedung. Seni tari dalam acara tersebut sebagai ungkapan rasa 

senang dan bersyukur yang diharapkan akan memberikan hiburan bagi orang lain. 

Kesenangan terletak pada hubungan yang terdapat antara objek keindahan dengan 

manusia. Pada umumnya manusia merasa senang karena objek yang dinilai indah dapat 

ditangkap dengan indra dan memenuhi selera manusia. 

3. Sarana Pertunjukan 

 
44 Tri Yuliana Wijayanti, “Seni Tari dalam Pandangan Islam”, h. 242-243 



22 

 

 

 

  Seni tari sebagai sarana pertunjukan dan teatrikal merupakan tarian yang 

mempertunjukkan sesuatu yang dinilai seni, maupun terdapat unsur untuk menarik 

perhatian, memberikan kepuasaan jiwa, kesan dan wawasan baru. Tari teatrikal hanya 

dipertunjukkan dan diselenggarakan di tempat-tempat pertunjukan khusus, misalnya 

gedung pertunjukan khusus maupun arena terbuka.  

4. Sarana Pendidikan 

  Seni tari merupakan saran pendidikan etika, estetika dan pandangan hidup putra 

dan putri raja. Melalui seni tari, mereka diajarkan untuk memiliki rasa sabar, halus, 

telaten serta kepekaan perasaan. Sifat sabar akan diperoleh pada saat melakukan 

gerakan dasar secara berulang-ulang dan terus-menerus. 

  Halus diperoleh pada saat melakukan gerak tari yang selalu dituntut sesuai 

dengan hitungan tari dan penuh dengan pengahayatan. Ketelatenan didapat dari cara 

melakukan gerak tari yang harus dilatih terus menerus dari hasil mengitimasian secara 

rinci untuk dapat  dilakukan dan dipraktekkan. Selain itu, anak yang belajar menari 

sejak dini akan lebih memiliki rasa percaya diri, berani tampil, peka terhadap irama 

maupun iringan, berestetika dan beretika.  

5. Sarana Komunikasi 

  Seni tari juga berfungsi sebagai media hubungan sosial atau pergaulan (seni tari 

dapat digunakan sebagai media pemersatu masyarakat). Pada hakikatnya semua seni 

termasuk seni tari sebagai media komunikasi. Seni tari mempunyai keistimewaan 

dalam penyampain pesan-pesannya yaitu berupa gerakan ekspresi manusia yang lebih 

mudah ditangkap dan dipahami melalui panca indra manusia daripada bentuk seni yang 

lain.  
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  Kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam. Ia tidak harus berupa 

nasihat langsung  atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga penampilan abstrak 

tentang akidah. Seni yang Islami adalah seni yang menggambarkan wujud ini, dengan 

“bahasa” yang indah serta sesuai dengan cetusan fitrah. Seni Islam adalah ekspresi 

tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup dan manusia 

yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan.45 

Suatu kesenian dapat dikatakan sebagai seni Islam atau seni yang islami jika 

hasil seni itu mengungkapkan pandangan hidup kaum muslimin (konsep tauhid) 

walaupun seniman yang membuat objek seninya tidak seorang.46 Seni tari Islam 

berbeda dengan seni tari barat. Seni tari Islam dalam aplikasinya selalu berpijak pada 

norma-norma Islam. Nilai-nilai ilahiyah merupakan worldview bagi pecinta tari, 

penari, maupun penikmat tari. Tarian menawarkan rasa kepuasan batiniyah (spritual) 

bagi manusia. Melalui materi tarian Islam yang bernilai positif, manusia dapat melihat 

dan merasakan kekuasaan Allah swt.  Hal ini menciptakan perasaan nyaman, tenang, 

mendekatkan kepada Allah, mengingatkan manusia untuk banyak berdzikir, menuntun 

manusia untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah, menuntun untuk mengingat nikmat dan 

ciptaan Allah swt. mengajarkan sikap dan memiliki keyakinan dan komitmen yang 

kokoh.47 

  Selama suatu kesenian memuat unsur-unsur baik, benar dan bagus menurut 

Islam, maka kesenian tersebut boleh dilestarikan. Sesuatu yang baik, namun tidak 

benar-mendukung fitrah (menegakkan akidah tauhid) tidak dapat diterima oleh Islam. 

Demikian pula dengan sesuatu yang bagus, namun tidak benarpun tertolak dalam 

 
45 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran (Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat), 

(Mizan Pustaka, 1996), h. 524 
46 Tri Yuliana Wijayanti, “Seni Tari dalam Pandangan Islam”, h. 245 
47 Tri Yuliana Wijayanti, “Seni Tari dalam Pandangan Islam”, h. 247 



24 

 

 

 

pandangan Islam. adapun beberapa norma yang terdapat di dalam Islam yang mengatur 

dalam berkesenian, yaitu:48 

a. Tidak ada nilai unsur-unsur yang bertentangan dengan al-Qur’an. 

b. Tidak melukis yang bernyawa dan pornografi. 

c. Mengindari tasyabbuh (meniru-niru) dan taharruj (memamerkan kecantikan). 

d. Selalu menjalin tali persaudaraan dengan mengedepankan toleransi. 

e. Dilarang menciptakan hikayat yang menceritakan dewa-dewa dan mengkrtik Allah 

swt.  

f.  Dilarang menampilkan drama dan film yang melukiskan kekerasan, kebencian, dan 

kekejaman. 

g. Tidak berlebihan dalam segala hal. 

 

C. Tari Pepe’-pepeka ri Makka Sebagai Media Dakwah 

Selama ini dakwah diartikan sebagai bentuk kegiatan mengajak orang untuk ke 

masjid, salat, mengaji, sedekah, naik haji pada umumnya biasa dilakukan dengan cara-

cara konvensional, ceramah di atas mimbar masjid. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, dakwah kini 

tidak hanya sebatas sebagai sebuah tindakan pidato di atas mimbar masjid tapi juga 

beralih ke raung-ruang virtual dunia maya. Walaupun demikian tetap saja dakwah 

masih diidentikkan sebagai sebuah tindakan untuk mengajak satu orang maupun 

kelompok untuk  melakukan ritual peribadatan.  

 
48 Tri Yuliana Wijayanti, “Seni Tari dalam Pandangan Islam”, Jurnal Al-Fuad, Vol. 2, No. 2, 

(Juli-Desember 2018): h. 246 
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 Dalam dakwah kehidupan nyata di masyarakat menurut Nasruddin Harahap 

menyangkut tiga pengertian pokok dimana di antara satu dengan yang lain saling 

terkait, yaitu:49 Pertama, mengajak kepada kebaikan (Yad’ūna ila al-khoir) artinya 

mengajak untuk mewujudkan atau melembagakan kebaikan menjadi kenyataan dalam 

kehidupan manusia dan menyuruh untuk berbuat kebaikan (al-ma’rūf). Kedua, 

mencegah keburukan (nāhi munkar), artinya dakwah yang menghalangi, membentengi, 

melindungi, dan mencegah ataupun mengobati kejahatan dalam kehidupan masyarakat 

sekecil apapun.50 

Sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imrān/3:104. 

ةٞ يدَۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡيۡرِ وَيَ  مه
ُ
ِنكُمۡ أ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِِۚ وَلِۡكَُن م 

ۡ
أ

َٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ   لَ و 
ُ
 وَأ

Terjemahnya: 

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang menyeru kepada kebajikan, 
menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka 
itulah orang-orang yang beruntung.51 

 

Ketiga, islhah, yang berarti mendamaikan perselisihan, dalam kehidupan 

masyarakat ada fenomena atau keadaan yang tidak tergolong baik dan tidak pula masuk 

dalam kategori kejahatan. Misalnya, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. 

Maka dakwah dalam hal ini harus bertindak untuk menurunkan atau mengurangi, 

bahkan jika mungkin menghilangkan kondisi tersebut dari dalam kehidupan 

 
49M. Rosyid Ridla, dkk, Pengantar Ilmu Dakwah (Sejarah, Pengantar dan Ruang Lingkup), 

(Yogyakarta: Penerbit Samudara Biru, 2017)  h. 17-18 
50 M. Rosyid Ridla, dkk, Pengantar Ilmu Dakwah (Sejarah, Pengantar dan Ruang Lingkup), 

h. 18 
51 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 63 
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masyarakat. Implikasi dakwah dalam hal ini berupaya membangun dan meningkatkan 

kepedulian sosial terhadap mereka yang memerlukan bantuan.52 

Berdasarkan pengertian tersebut, dakwah pada dasaranya merupakan tindakan 

untuk mengajak diri sendiri ataupun seseorang kepada kebaikan dan mencegah kepada 

keburukan. Alhasil dakwah bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali sesuai 

dengan kemampuannya dan ilmu yang dimiliki.  

Dakwah tidak hanya bisa dilakukan dalam mimbar masjid. Melihat 

perkembangan sekarang, dakwah dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Berbagai 

media tersedia untuk mendukung aktifitas dakwah para pendakwah. Ada yang 

dilakukan dengan cara mainstream lagi tradisional maupun dengan cara modern 

dengan mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu media yang sampai saat ini 

masih digunakan sebagai sarana dakwah ialah melalui seni, termasuk kesenian tari 

Pepe-pepeka ri makka. 

Sebagai kesenian, tari Pepe-pepeka ri makka tidak hanya berfungsi sebagai 

media hiburan, pertunjukan di pentas acara budaya maupun acara lainnya. Seni tari 

Pepe’-pepeka juga berfungsi sebagai media dakwah menyampaikan nilai-nilai Islam 

melalui peragaan tari maupun syair-syair yang dinyanyikan para pemain.  

 

D. Kajian Living Qur’an 

Al-Qur’an tidak hanya dipahami sebagai sebuah kitab suci yang diimani 

melainkan al-Qur’an dijadikan sebagai tuntunan yang berusaha diwujudkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Berangkat dari hal tersebut, studi tentang al-Qur’an mencakup 

 
52 M. Rosyid Ridla, dkk, Pengantar Ilmu Dakwah (Sejarah, Pengantar dan Ruang Lingkup), 

h. 18 
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bukan hanya al-Qur’an sebagai kitab yang dibaca dengan berbagai macam tafsir yang 

lahir darinya, tetapi bagaimana al-Qur’an dan tafsir-tafsirnya direalisasikan dalam 

kehidupan nyata, di kehidupan manusia satu dengan yang lain dan manusia dengan 

lingkungannya.53 

Jadi, al-Qur’an tidak hanya dilihat sebagai kitab suci saja yang dibaca hari demi 

hari melainkan bagaimana al-Qur’an itu hadir disetiap aktifitas keseharian manusia 

baik itu dalam bentuk al-Qur’an direalisasikan sebagai bacaan sebagaimana 

pemahaman umumnya maupun al-Qur’an direalisasikan dalam bentuk nilai yang hidup 

di tengah-tengah masyarakat atau dikenal dengan istilah “The Living Qur’an”.  

 

1. Pemaknaan Living Qur’an 

Living Qur’an sebagai penelitian yang bersifat keagamaan (religious research) 

yang menempatkan agama sebagai sistem keagamaan, yakni sistem sosiologi. Bukan 

agama sebagai doktrin melainkan agama sebagai gejalah sosial. Adapun yang 

dimaskud dengan living Qur’an ialah bukan bagaimana individu ataupun kelompok 

memahami al-Qur’an, tetapi bagiamana al-Qur’an itu disikapi dan direspon masyarakat 

muslim dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks budaya dan pergaulan sosial. 

Perlakuan masyarakat terhadap al-Qur’an ini sebagai panggilan jiwa yang merupakan 

kewajiban moral seorang muslim untuk memberikan penghargaan, penghormatan, cara 

memuliakan kitab suci ini yang diharapkan pahala dan berkah dari al-Qur’an 

sebagaimana keyakin ummat terhadap al-Qur’an yang dinyatakan secara beragam.54 

Jadi the living Qur’an atau “al-Qur’an yang hidup” adalah sebuah ungkapan 

yang sudah tidak asing bagi kebanyakan orang Islam yang dimaknai berbagai macam 

 
53 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 236 
54 M. Mansur dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 49 
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pemaknaan, sebagai berikut: Pertama, ungkapan tersebut bermakna sosok Nabi 

Muhammad dalam artian yang sebenarnya. Sebab dalam keyakinan umat Islam akhlak 

Nabi Muhammad adalah al-Qur’an yang diperkuat dengan hadis dari Aisyah yang 

mengatakan bahwa akhlak Nabi Muhammad saw. adalah al-Qur’an. Hal ini 

menandakan bahwa Nabi Muhammad selalu berperilaku dan bertindak berdasarkan 

pada apa yang ada dalam al-Qur’an.55 

Pemaknaan yang kedua, bahwa al-Qur’an yang hidup bisa bermakna atau 

mengacu pada sebuah masyarakat yang kehidupan sehari-harinya menggunakan al-

Qur’an sebagai kitab acuannya. Masyarakat hidup dengan mengikuti apa yang 

tertuliskan dalam al-Qur’an baik itu sesuatu yang diperintahkan maupun hal yang 

dilarang, maka perilaku yang digambarkan masyarakat tersebut seperti “al-Qur’an 

yang hidup”, al-Qur’an yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam 

beberapa perilakunya juga seringkali bertolak belakang dari al-Qur’an itu sendiri.56 

Selanjutnya pemaknaan yang ketiga ialah ungkapan yang berarti bahwa al-

Qur’an bukan hanya sebuah kitab, akan tetapi al-Qur’an sebagai sebuah “kitab yang 

hidup”, yang perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari begitu nyata, serta beraneka 

ragam, tergantung pada bidang kehidupannya. Al-Qur’an dapat terwujud di tengah-

tengah masyarakat yang tidak semua warganya beragama Islam, sementara 

perwujudannya dalam kehidupan kaum muslim sangat bervariasi.57 

Terkait dengan pemaknaan yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun definisi 

yang telah diberikan oleh sejumlah peneliti tentang the living Qur’an.  Menurut 

Syamsudin, bahwa the living Qur’an itu adalah teks al-Qur’an yang ‘hidup’ dalam 

 
55 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 236 
56 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 236 
57 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 237 
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masyarakat. Yang dimaskud dengan teks al-Qur’an yang hidup dalam masyarakat ialah 

respon masyarakat terhadap teks al-Qur’an dan hasil penafsiran seseorang. Dalam hal 

ini, respon masyarakat yang dimaskud ialah resepsi mereka terhadap teks tertentu dan 

hasil penafsiran tertentu. Resepsi semacam ini bisa ditemukan tidak jauh dari 

kehidupan sehari-hari, seperti tradisi membaca ayat atau surat tertentu pada acara-acara 

sosial keagamaan.58 

Sementara itu, the living Qur’an merupakan fenomena Qur’an in everyday life, 

yang merupakan makna dan fungsi al-Qur’an yang nyata dipahami dan dialami oleh 

masyarakat Muslim, sebagaimana yang disampaikan M. Mansur. Maksudnya ialah 

sebuah praktik memfungsikan al-Qur’an dalam kehidupan praksis, diluar kondisi 

tekstualnya. Pemungsian semacam ini muncul karena adanya praktek pemaknaan al-

Qur’an yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstuanya, tetapi 

berlandaskan pada angapan adanya “fadhilah” dari teks tertentu, bagi kehidupan 

praksis kehidupan keseharian umat. Peneliti lain, seperti Muhammad Yusuf 

mengatakan bahwa, respon sosial (realitas) terhadap al-Qur’an dapat dikatakan living 

Qur’an. Apakah al-Qur’an itu dilihat masyarakat sebagai ilmu (science) dalam wilayah 

profane (tidak keramat) ataupun sebagai buku petunjuk (hudā) yang bernilai sakral 

(sacred).59 

Ketika the living Qur’an sebagai sebah objek kajian pada dasaranya adalah 

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

arti yang selama ini dipahami untuk dikaji dengan menggunakan perpektif yang lebih 

luas, lebih bervariasi. Namun ketika mengusung pemaknaan gejalah sosial-budaya ke 

 
58 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 237-

238 
59 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 238 
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kancah sebuah perbincangan, artinya menempatkan asumsi-asumsi paradigma 

antropologi hermeneutik atau antropologi interpretif sebagai landasan pemikiran untuk 

menelaah dan memperbincangkan gejalah tersebut.60 

 

2. Pemaknaan Al-Qur’an oleh Masyarakat 

Kehadiran al-Qur’an di tengah umat Islam di Indonesia, maka akan terlihat 

adanya berbagai permaknaan terhadap al-Qur’an sebagai sebuah kitab yang berisi 

sabda-sabda Allah swt. Dalam penelitian Heddy Sri Ahimsa-Putra menemukan 5 point 

pemaknaan masyarakat terhadap al-Qur’an, yaitu: al-Qur’an sebagai kitab, obat, sarana 

perlidungan, sumber mencari rezeki, dan al-Qur’an sebagai sumber pengetahuan.  

Pertama, al-Qur’an sebagai kitab, sebagai buku, sebagai bacaan. Ini merupakan 

sebuah pemaknaan paling umum diberikan karena secara fisik al-Qur’an memang 

sebuah lembaran bacaan yang  berisi ayat-ayat. Olehnya sebagai kitab, al-Qur’an paling 

banyak tampak sebagai sesuatu yang dibaca. Makna dibaca disini seperti makna baca 

pada umumnya, dimana al-Qur’an dibaca dan disuarakan, dibaca dan direnungkan bisa 

juga dibaca kemudian didiskusikan isinya. Maka yang sering kita lihat bahwa ada orang 

membaca al-Quran dengn memperindah suaranya maka kemudian muncullah tradisi 

lomba baca al-Qur’an yang sering ditemukan sampai sekarang. Al-Qur’an juga dibaca 

dan didiskusikan maka dari sinilah muncul berbagai kegiatan pengajian di masjid-

masjid. Al-Qur’an sebagai kitab juga sebagai dasar dari kegiatan-kegiatan mempelajari 

al-Qur’an sebagaimana terlihat di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah 

maupun di perguruan tinggi.61 

 
60 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 238 
61 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 242 
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Selain al-Qur’an sebagai kitab yang dibaca, juga dimaknai sebagai kitab yang 

istimewa, sebagai kitab yang bahkan dalam menyimpannya orang tak boleh 

memperlakukannya seenaknya atau menyamakannya dengan kitab-kitab biasa yang 

lain. Al-Qur’an juga dimaknai sebagai petunjuk.  

Sebagaiman firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:2. 

 ذَ لكَِ ٱلكِۡتَ بُ لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُدٗى ل لِۡمُتهقِيَن   

Terjemahya: 

Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang 
bertakwa.62 

Ayat ini menjelaskan bahwa al-Qur’an adalah kitab yang berisi petunjuk. 

Petunjuk adalah segala sesuatu yang dapat membawa manusia kepada sesuatu yang 

baik atau yang membuat seseorang atau individu sampai pada keadaan yang baik dan 

benar.63 

 Kedua , al-Qur’an sebagai obat. Banyak orang yang memaknai al-Qur’an 

sebagi obat (obat hati), untuk mengobati hati mereka yang sedang sedih. Seorang 

yang sedang mengalami kesedihan akan terhibur ketika dia membaca ayat dalam al-

Qur’an yang berbunyi “fa inna ma’a al-usri yusrā, inna ma’a al-usri yusrā”. Ayat ini 

terdapat dalam QS al-Insyirah/94:5-6. 

ا   ا   ٥فإَنِه مَعَ ٱلعُۡسِۡۡ يسًُۡۡ  ٦إنِه مَعَ ٱلعُۡسِۡۡ يسُۡۡٗ

Terjemahnya: 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.64 

 
62 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 2 
63 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 243 
64 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 596 
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 Ayat tersebut merupakan salah satu contoh ayat yang menjadi obat hati yang 

sifatnya menghibur. Selain al-Qur’an sebagai obat hati, al-Qur’an juga dapat juga 

menjadi obat bagi tubuh yang lemah dan sakit. Kisah yang menjelaskan bagaimana 

ayat itu dijadikan sebagi obat di masa Rasulullah, dikisahkan ketika beberapa sahabat 

Rasulullah yang pulang dari berpergian dan kebetulan melewati sebuah kaum yang 

kepala sukunya sedang jatuh sakit. Kemudian sahabat diminta untuk menyembuhkan 

kepala suku dan dijanjikan akan memberikan imbalan layak. Kemudian salah seorang 

sahabat membacakan surah al-Fatihah kepada kepala suku dan ternyata sakitnya kepala 

suku kemudian sembuh. Kisah tersebut mengingatkan bahwa ayat-ayat atau surah-

surah dalam al-Qur’an memang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan kembali 

tubuh yang sakit dan tidak sedikit orang Islam yang meyakininya.65 

Ketiga, al-Qur’an sebagai saran perlindungan. Dengan membaca ayat-ayat atau 

surah-surah tertentu dalam al-Qur’an diyakini dapat menjadi sarana untuk memperoleh 

dari perlindungan dari Allah. Seperti perlindungan  terhadap bahaya alam. Rasulullah 

ketika dihadang oleh angin kencang dan gelap yang amat sangat, maka Rasulullah 

berlindung kepada Allah dengan membaca QS al-Falaq dan QS an-Nas. Ayat al-Qur’an 

selain digunakan sebagai perlindungan dari bahaya yang terlihat oleh mata juga 

digunakan sebagai pelindung terhadap sesuatu yang tidak kasat oleh mata. Seperti 

perlindungan terhadapa gangguan syaithan (setan) atau makhluk halus yang jahat. 

Adapun ayat atau surah tertentu yang diyakini dapat memberikan perlindungan 

terhadap gangguan atau kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk halus yaitu ayat kursi. 

Ayat atau surah tertentu dalam al-Qur’an juga diyakini memberikan perlindungan siksa 

setelah mati yang ampir semua umat Islam percaya bahwa ayat-ayat atau surah-surah 

 
65 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 244-

245 
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dalam al-Qur’an dapat memberikan perlindungan kepada pembacanya dari siksa yang 

mungkin diterima di alam kubur. Surah yang dikenal dapat memberikan perlindungan 

dari siksa kubur kepada orang yang rajin mebacanya adalah QS al-Mulk.66 

Keempat, al-Qur’an sebagai sumber mencari rezeki. Ayat atau surah yang 

terdapat dalam al-Qur’an diyakini akan mendatangkan rezeki bagi siapa yang rutin 

membacanya. Misalnya ketika membaca surah al-Wāqiah ketika dibaca secara rutin 

diyakini akan mendatangkan kemurahan rezeki kepada pembacanya. Kelima, al-

Qur’an sebagai sumber pengetahuan. Al-Qur’an tidak hanya sebagai sebuah kitab yang 

berisi petunjuk, perintah, larangan dan anjuran, tetapi juga berisi berbagai cerita 

mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, masa kini dan masa 

yang akan datang.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
66 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 245-

246 
67 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 247 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada dasaranya metode penelitian adalah bagaimana seorang peneliti 

mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah 

tentang pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data, sehingga 

diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah (problem 

akademik).68 

Kedua jenis penelitian dari sudut penalaraan ilmiah tidak jauh berbeda, baik itu 

kepustakaan maupun penelitian lapangan. Keduanya sama-sama menggunakan 

pemikiran rasional, objektif dan argumentatif. Adapun salah satu variabel utama yang 

membedakan antara dua bentuk penelitian ini ialah sumber data. Dalam penelitian 

kepustakaan sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis, sedangkan pada 

penelitian lapangan sumbernya berasal dari responden di tengah masyarakat.69 

Substansi penelitian kepustakaan terletak pada muatannya. Artinya penelitian ini lebih 

banyak menyangakut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, gagasan dan ide-ide 

yang termuat dalam buku, naskah dokumen foto dan sebagainya.70 Sedangkan 

fenomena living Qur’an merupakan fenomena sosial, maka model peneltian yang 

dipakai ialah model penelitian sosial,71 penelitian ini (living Qur’an) erat kaitannya 

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

2007), h. 71. 
69 Nashruddin Baidan dan Erawati Azizi, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2019), h. 37-38 
70 Nashruddin Baidan dan Erawati Azizi, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir, h. 28 
71 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 70 
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dengan fenomena sosial-budaya pada suatu masyarakat muslim tertentu, maka 

penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma,  

percakapan, kategori sosial dan budaya serta fakta-fakta yang ada dilapangan yang 

berkaitan dengan objek penelitian.72 Kedua jenis pnelitian itu digunakan dalam 

meneliti tarian Pepe’pepeka ri makka agar bisa menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku masyarakat yang diperoleh 

di lapangan. 

Dalam penelitian ini, model penelitian pustaka (library research) dan lapangan 

(field research) lebih tepat  digunakan dalam penelitian living Qur’an.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk lapangan 

(field research) dan pustaka (library research), sehingga penentuan lokasi merupakan 

salah satu hal yang perlu dan harus dilakukan untuk memudahkan memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan lingkup penelitian. Adapun lokasi penelitian yang 

peneliti tentukan adalah di salah satu sanggar seni di Kelurahan Paropo, Kecamatan 

Panakukang Kota Makassar. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan sebuah proses, perbuatan dan cara mendekati suatu 

objek. Secara bahasa, pendekatan adalah usaha seseorang dalam kegiatan penelitian 

untuk memiliki hubungan dengan orang yang tengah diteliti. Pendekatan bisa juga 

 
72Nuha Ajami, Metodologi Penelitian The Living Qur’an dan Hadis (Pendidikan Agama Islam, 

Institut Agama Islam Negeri Metro), h.10 
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diartikan sebagai cara memandang atau sudut pandang (pendapat)73, cara berpikir, atau 

wawasan yang dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu74, kemudian dalam kajian 

penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Tafsir 

Tafsir al-Qur’an merupakan penjelasan tentang maksud firman-firman Allah 

sesuai dengan kemampuan manusia. Tafsir atau penjelas itu lahir dari kesungguhan 

secara berulang-ulang dari sang penafsir untuk beristinbat (menemukan makna-makna 

dalam teks ayat-ayat al-Qur’an) serta menjelaskan  yang samar dari ayat tersebut sesuai 

dengan kemampuan dan kecenderungan sang penafsir.75 

Jadi, pendekatan tafsir merupakan cara mendekati satu objek kajian  dengan 

menggunakan sudut pandang tafsir sebagai rujukan utamanya.  Sehingga dalam 

penelitian ini peneliti bisa menemukan jawaban tentang makna suatu ayat yang 

terkandung dalam kajian ini, tari Pepe’pepeka ri makka.  

2. Pendekatan Antropologi 

Berbagai pemaknaan umat Islam di Indonesia terhadap al-Qur’an sebagai 

sebuah kitab yang berisi sabda Allah76 fenomena ini dipandang sebagai fenomena 

sosial-budaya yang muncul dari pemahaman dasar mereka mengenai al-Qur’an.77 Hal 

 
73 Suyuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik, (Cet. I; Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 74. 
74 Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i (Cet. I; Makassar: Alauddin 

Press University, 2009), h. 79. 
75M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Cet. IV; Tanggerang: Lentera Hati, 2019)  h. 9 
76 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 237 
77 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 250 
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ini disebut dengan gejalah qur’anisasi kehidupan sosial-budaya yang bisa dilihat dari 

sudut pandang antropologi.78  

Dengan demikian, melalui pendekatan ini berguna untuk menelusuri bagaimana 

gejala qur’anisasi dalam kehidupan masyarakat/pemain tari Kampung Paropo melalui 

kesenian tari Pepe-pepeka ri makka.   

3. Pendekatan Sosiologis 

Living Qur’an masuk dalam wilayah kajian keislaman tidak hanya kepada 

aspek-aspeknya yang normative dan dogmatic, tetapi pengkajian yang menyangkut 

aspek sosiologis dan antropologis.79 

Pendekatan sosiologis digunakan untuk membantu memahami dan 

menerjemahkan (al-Qur’an) ke dalam kehidupan sehari-hari.80 Dalam hal ini, 

bagaimana menafsirkan pesan Tuhan yang berbicara dengan bahasa “langit” dapat 

dipahami oleh manusai yang berbahasa “bumi” agar wahyu tersebut memiliki makna.81 

Selain sebagai keyakinan, juga merupakan gejalah sosial yang melahirkan berbagai 

perilaku sosial.82 

Melalui pendekatan ini peneliti bisa melihat dan menemukan realitas yang 

terjadi di tengah masyarakat Kampung Paropo melalui seni tari Pepe’pepka ri makka.

  

C. Sumber Data 

 
78 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 237 
79 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 52 
80 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 37 
81 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h 36 
82 Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek), (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2002) h. 100 
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Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian penelitian ini, yakni: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertamanya.83 Sumber data ini dapat diperoleh dari langsung dari lapangan melalui 

wawancara, observasi dan sumber terulis. Sumber terulis diperoleh dari beberapa kita-

kitab tafsir sedangkan data primer yang berasal dari lapangan diperoleh dari informan 

yang berkompeten salam memberikan informasi mengenai tari Pepe’-pepeka ri makka 

di Kampung Paropo, dalam hal ini pemain di sanggar tari Pepe’-pepeka ri makka. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang langsung  dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari uember pertama yang tersusun dalam bentuk dokumen-

dokumen.84 

Data sekunder ini diperoleh dari hasil penelitian ataupun tulisan-tulisan 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis 

disertasi. 

D. Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang diterapkan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya.85  

 
83 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93 
84 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93. 
85 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 134. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

Secara leksikal pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, 

penghimpunan dan pengarahan. Proses atau cara dalam usaha penghimpunan data dan 

merupakan salah satu di antara tahap-tahap penelitian ilmiah sehingga dilaksanakan 

sesuai dengan standar prosedur yang sistematis sebagai sesuatu metode pengumpulan 

data.86 

Secara umum sumber data penelitian kualitatif ialah tindakan dan perkataan 

manusia dalam suatau latar yang bersifat alamiah. Sumber data lainnya ialah berupa 

bahan-bahan pustaka seperti: dokumen, arsip, koran, majalah, jurnal ilmiah, buku 

laporan dan lain sebagainya.87 

Pengumpulan data dalam tradisi penelitian kualitatif, pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara, etnografi, dokumnetasi.88 Selain itu, foto 

dan video yang dapat menggantikan suasana alamiah dapat menjadi sumber rujukan. 

Pada prinsipnya, teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk menggambarakan 

fenomena sosial keagamaan secara alamiah.89 Adapun metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi/Pengamatan 

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif, di mana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan 

 
86 Abd. Mui Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy (Makassar: Alauddin Press, 

2009), h.88 
87 Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek), (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2002,  h. 63 
88 Siti Kholifah dan I Wayan Suyadanya, Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi 

Pengalaman dari Lapangan), (Cet I, Depok: Rajawli Pers, 2018), h. 173 
89 Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek), h. .63 
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aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.  Observasi yang berarti pengamatan, 

penglihatan yang berarti sebuah proses mengamati dan mendengar dalam rangka 

memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan 

selama beberapa waktu tanpa memengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan 

mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis. 

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosial keagamaan 

terutama dalam penlitian kualitatif.90 

a. Metode Wawancara 

Wawancara sebagai cara pengumpulan data yang cukup efektif dan efisien bagi 

peneliti dan kualitas sumbernya  termasuk data primier.91metode wawancara 

menempati posisi penting dalam penelitian lapangan, baik konvensional maupun 

digital. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai variasi yang meliputi wawancara 

terstruktur, wawancara semi-terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara 

informal/formal dan sebagian melalui kuesioner.92 

b. Dokumen 

Tidak kalah penting dari metode-metode lainnya, adalah metode dokumentasi, 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.93 

 

 
90 M. Mansur dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 57 
91 M. Mansur dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, h. 59 
92Siti Kholifah dan I Wayan Suyadana, Metodologi Penelititan Kualitatif (Berbagi Pengalaman 

dari Lapangan), (Depok: Rajawali pers, 2018), h 348 
93 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakrta: Literasi Media 

Publishing, 2015) 77-78 
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E. Teknik Pengolahan dan  Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data dengan lengakap. Tahap berikutnya ialah analisis 

data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari berbagai sumber.94 Miles dan Hubermen mengemukakan bawah 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi data reduction (reduksi 

data), data display (penyajian data) dan conclution (kesimpulan).95 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang 

telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.96  

2. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Hubermen bahwa penyajian data adalah sekumpulan 

informasi dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun tersebut lalu memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data 

 
94 Basuki,  Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian (Dengan Menggunakan Pendekatan 

Kualitatif), (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), h. 20 
95 Basuki,  Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian (Dengan Menggunakan Pendekatan 

Kualitatif), h. 20 
96 Basuki,  Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian (Dengan Menggunakan Pendekatan 

Kualitatif), h. 20 
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yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga 

memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.97 

3. Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisisi data. 

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakrta: Literasi Media 

Publishing, 2015) H. 123 
98 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakrta: Literasi Media 

Publishing, 2015) 124 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah dan Pelaksanaan Tari Pepe’-pepeka ri Makka 

1. Sejarah 

Tari Pepe’-pepeka ri makka merupakan tari yang berkaitan dengan penyebaran 

ajaran Islam. Dari segi syairnya mengandung kisah sejarah penyebaran ajaran Islam 

yang dimulai dari kota Mekah serta perintah menyebarkannya. Dalam syair tersebut 

kalimat tauhid berkali-kali diulang, Lailaha illallah. Tidak ada yang tahu pasti sejak 

kapan tarian ini hadir. Menurut para pemain, dahulu tarian ini muncul bersamaan 

dengan penyebaraan ajaran Islam di Makassar.  

Tari Pepe’-pepeka ri makka digabungkan dalam paket seni tradisi rakyat yang 

ada pada masyarakat suku Makassar yang disebut Gandrang Bulo. Terdiri atas 

beberapa bentuk kesenian, yakni tari Gandarang Bulo, Tari Pepe’-pepeka ri Makka, 

Tetater Kondong Buleng dan Tari Si’ru. Tarian ini tumbuh berkembang di lingkungan 

masyarakat Makassar, Gowa dan sekitarnya dimana pada umumnya masyarakatnya 

beragama Islam.99 

Tari Pepe’-pepe’ merupakan kesenian rakyat yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat etnis Makassar dimana masyarakatnya secara umum memeluk agama 

Islam. Hal ini bermula ketika awalanya tari Pepe’-pepeka ri makka muncul bersama 

dengan masuknya agama Islam di Gowa pada abad ke XVII (tahun 1605 Maaseh) di 

masa pemerintahan Raja Gowa ke-XV yaitu Sultan Alauddin di Tallo.100 

 
99 Rahayu Salam, “Pertunjukan Tarian Pepe’-pepeka ri Makka”, Walasuji. Vol. 8 no. 1 (Juli 

2017), h. 194 
100 Hardiansyah, “Pesan Dakwah dalam Tarian Pepe’-pepeka ri Makka (Tinjauan Dakwah 

kultural)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2018) h. 48-49 
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Tari Pepe’-pepeka ri makka muncul pada masa Syekh Yusuf al-Mahasin al-Taj 

al-Khalwati al-Makassari Tuanta Salamaka, dan merupakan prakarsa dari Tuanta 

Salamaka, seorang sufi dari kerajaan Gowa di tahun 1666, berjuang di Banten, 

mengembangkan agama Islam di pulau Sarandib Sailon dan di Afrika Selatan, wafat di 

Capetown tanggal 23 Mei 1699. Salah satu perjuangnnya dalam pengembangan Islam 

adalah lewat seni, ini dibuktikan dalam syair tari Pepe’-pepeka ri makka. Berdasarkan 

syair tersebut diambillah nama tersebut menjadi nama tariannya. Kesenian ini berarti 

pepe’ artinya api, sedangkan ri menunjukkan tempat (di), sementara Makka diartikan 

Mekah (tanah suci). Jadi pengertian etimologi tari ini adalah sebuah tarian permainan 

api, diiringi nyanyian yang syairnya bernafaskan Islam dan mempunyai nilai religi. 

Ungkapan kata “Mekah” adalah pusat penyebaran agama Islam.101 

Tarian ini secara turun temurun dan merupakan warisan dari nenek moyang 

mereka. Kesenian ini sangat digemari oleh masyarakat mulai dari anak-anak sampai 

kepada orangtua karena mempunyai nilai makna dan daya tarik tersendiri yaitu adanya 

atraksi dalam permainan api dan juga atraktif sehingga masyarakat tidak merasa bosan. 

Tarian ini merupakan pertunjukan seni yang bernafaskan Islam yang dilengkapi dengan 

properti api, ide tersebut muncul berdasarkan kisah ketika Nabi Ibrahim dibakar namun 

tidak termakan api.102 

Tari Pepe’-pepeka ri makka pada saat itu, hanya dipertunjukkan sebagai 

hiburan saja. Akan tetapi ketika Islam masuk ke Gowa yang dipimpin oleh Raja Gowa 

Ke XVII yakni Sultan Aluddin atau Karaeng Tumenanga ri Gaukna yang juga saat itu 

Sultan Alauddin masuk Islam. Maka salah satu guru spiritual Sultan Alauddin yakni I 

Lomo ri Antang memasukkan unsur Islam ke dalam tarian tersebut. Tarian ini erat 

 
101Rahayu Salam, “Pertunjukan Tarian Pepe’-pepeka ri Makka”, h.. 195 
102Rahayu Salam, “Pertunjukan Tarian Pepe’-pepeka ri Makka”, h.. 195 
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kaitannya dengan penyebaran agama Islam, disebabkan pada waktu itu dikembangkan 

melalui seni pertunjukan dengan menampilkan tarian yang aktraktif, menarik, dan 

simbolik yang dipadukan dengan unsur-unsur Islam, baik itu dari segi busana, alat 

musik, dan dari segi syair dari tari Pepe’pepeka ri makka.103 

2. Pelaksanaan 

a. Persiapan 

Sebelum pemain melaksanakan pertunjukan tari Pepe-pepeka ri makka, terlebih 

dahulu para pemain mempersiapkan segala perlengkapan dan peralatan yang nantinya 

digunakan dalam pelaksanaan tari Pepe-pepeka ri makka. Adapun perlengkapan dan 

peralatan yang dimaksud, yaitu:  

1) Alat Musik 

Dalam mengiringi lantunan syair dan tari maka diperlukan iringan musik. Alat 

musik yang digunakan dalam pertunjukan tari Pepe’-pepeka ri makka meliputi, rebana, 

kesok-kesok, biola, gandrang (gendang).  

2) Busana 

Dalam melakukan tarian Pepe’-pepeka ri makka agar terlihat rapi, kompak dan 

menarik dipandang para pemain menggunakan pakaian yang berupa, pattonro’, 

pakaian khas suku Makassar, sarung/lipa’ 

3) Properti 

 
103Hardiansyah, “Pesan Dakwah dalam Tarian Pepe’-pepeka ri Makka (Tinjauan Dakwah 

kultural)”, h. 49 
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Properti yang digunakan pada tarian ini merupakan alat utama yang digunakan, 

yaitu obor/sumbu.  

4) Syair 

Syair ini dilagukan oleh satu pemain dan didukung oleh pemain dibagian alat 

musik sebagai backing vokal. Adapun syairnya tersebut seperti yang disampaikan oleh 

Muh. Sahir: 

Laailaaha illallaah haba’, haba’  elele surullah, berangtatayya la elemahaya, 

berang sallang sitembagada‟ 

  

Pepe’-Pepeka ri Makkah,  lanterayya ri Madinah. 

Ya Allah parombasai, na takabbere’  dunia. 

Balla’ lompoa ri Makkah, safanayya ri madinah. 

Ya Allah nirinring kitta’, nibelo-belo satinja. 

Iyapa ku makka’dokang, juku battupa ri Makkah. 

Ya Allah bate bantungna, khalifayyah ri Madinah. 

Balla lompoapa marumbang, na tassiara’ bonena. 

Ya Allah Palewasai, padongko na kuntu tojeng. 

Inai balla’ irate, assintinggi Bawakaraeng. 

Ya Allah balla awalli, passiringngang malaika. 

Malaika’ padangganna, awalli pasombala’na. 

Ya Allah Nabi Muhammad, manggungcirangi gulinna. 

Punna teako assambayang, assulukko pantarang langi’. 
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Ya Allah nampakoboya, karaeng maraenganna. 

Keremi mange nabboya. karaeng maraenganna. 

Ya Allah kase’remami, karaeng nipajjului. 

Punna dodong agamayya, bara jama’ pabballena. 

Ya Allah kabarasanji, pakkape’na sumanga’na. 

Le’bakmi kusanda ati, kujalani rahasiya. 

Ya Allah ati majarre’  rahasia le’ba konci.104 

Adapun makna dari syair ini dijelaskan oleh Muh. Sahir 

Tiada Tuhan Selain Allah yang maha Agung, yang Maha Agung hanyala 

Allah, jangan biarkan pedang tumpul, sebab pedang digunakan untuk 

berjuang 

Api (Agama) di tanah suci Mekah, lentera di tanah Madinah 

Ya Allah sebarkanlah Api (Agama) ini, sehingga dunia bertakbir 

Rumah besar di tanah Mekah, safana di tanah Madinah 

Ya Allah berdinding kitab (ayat), dihiasi kesucian 

Berhati-hatilah dalam menerima dan mempelajari ilmu, karena banyak ilmu 

yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Islam. 

Jika Agama ini (Islam) terguncang atau akan hancur, maka seimbangkanlah 

dan tetaplah berada di Jalan yang benar. 

Siapa ilmu yang paling tinggi bahkan setinggi bawakaraeng, yakni ilmu dari 

para wali Allah yang menyebarkan ajaran Islam. 

Malaikat-lah yang menyampaikan wahyu Allah, para wali yang menyebarkan 

 
104 Muh. Sahir Dg. Sitaba (48 tahun), Ketua Sanggar Parrimpungan Paropo, Wawancara, 

Makassar, 26 Oktober 2020.  
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Islam, dan Nabi Muhammad saw. yang jadi teladan. 

Jika seorang hamba tidak ingin mengikuti perintah Allah, maka pergilah 

mencari Tuhan selain Allah. 

Namun, di manapun seorang hamba mencari, tidak ada Tuhan selain Allah. 

Jika agama (iman) menurun, maka tingkatkanlah sholat berjamaah. dan 

jadikan zikir sebagai penyemangat hati.105 

Syair ini berbicara mengenai awal mula penyebaran agama Islam. Api 

dilambangkan sebagai agama yang semakin besar menyebar ke seluruh dunia. Selain 

itu syair ini juga mengandung nilai-nilai ketahuidan, ibadah dan pengingat kepada 

Allah.  

b. Menyucikan Hati/Doa 

Sebelum pertunjukkan dilakukan, para pemain terlebih dahulu menyucikan diri 

baik jasmani maupun rohani. Sangat ditekankan kepada pemain untuk menyucikan 

hati, diawali dengan menyusikan diri dengan berwudu dahulu, menjaga ucapan, pada 

saat pentas jangan munculkan kesombongan. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz 

Yahya. 

Pertama, ini sangat ditekankan kepada pemain, sucikan hati, dengan diawali 
menyucikan diri dulu, sebaiknya berwudu dulu, jaga ucapan, pada saat pentas 
jangan sampai muncul keosombongan. Kapan kamu sombong, maka hati-hati, 
yang kau lawan adalah Allah.106 

Menjaga kesucian hati sangat ditekankan di sini, terutama hati yang tidak 

menyimpan kesyirikan. Allah berfirman dalam QS ash-Shaffāt/37:84. 

 
105 Muh. Sahir Dg. Sitaba (48 tahun), Ketua Sanggar Parrimpungan Paropo, Wawancara, 

Makassar, 26 Oktober 2020. 
106Yahya Syamsuddin (37 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Makassar, 26 Oktober 2020.       
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 إذِۡ جَاءَٓ رَبههُۥ بقَِلبٖۡ سَليِمٍ    

Terjemahnya:  

(Ingatlah) ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.107 

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di berkata di dalam tafsirnya, “Yakni dia datang 

menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat dari kesyirikan, syubhat-

syubhat, dan syahwat-syahwat yang bisa menghalanginya dari mengetahui kebenaran 

dan mengamalkannya. Apabila hati seorang hamba telah selamat dari hal-hal di atas, 

maka hati tersebut akan terhindar dari segala keburukan-keburukan, dan sebaliknya 

hati tersebut akan memunculkan kebaikan-kebaikan. Dan di antara bentuk 

keselamatan hati adalah bahwa ia selamat dari perbuatan menipu daya manusia, serta 

selamat dari hasad dan dari berbagai bentuk akhlak yang tercela.”108 

Dengan hati yang bersih terhindar dari kesyirikan, syubhat-syubhat dan 

syahwat-syawat maka seseorang akan dijauhkan dari keburukan-keburukan, dan 

justru akan memunculkan kebaikna-kebaikan.  

Selain mensucikan hati, pemain juga dianjurkan untuk menghilangka perasaan 

sombong dalam dirinya. Sebab sombong merupakan perbuatan yang tidak disukai 

Allah. Allah berfirman dalam QS Luqmān/31:18. 

َ لََ يُُبُِّ كُُه مُُۡتَالٖ  رۡضِ مَرحًَاۖ إنِه ٱللَّه
َ
كَ للِنهاسِ وَلََ تَمۡشِ فِِ ٱلۡۡ رِۡ خَده وَلََ تصَُع 

 فخَُورٖ  

Terjemahnya: 

 
107 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 450 
108 https://muslim.or.id/143-perintah-mensucikan-hati-dan-keutamaannya.html 

https://muslim.or.id/143-perintah-mensucikan-hati-dan-keutamaannya.html
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Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan 
janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong dan emmbanggakan diri.109 

 

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, beliau berkata, “Rasulullah 

shollallohu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya, ‘Siapakah orang yang paling utama?’ Beliau 

menjawab, ‘Setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya.’ Para sahabat berkata, 

‘Orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas apakah yang dimaksud 

dengan orang yang bersih hatinya?’ Rasulullah menjawab, ‘Dia adalah orang yang 

bertakwa (takut) kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di 

dalamnya serta tidak ada pula dendam dan hasad.'” (Dikeluarkan oleh Ibnu Majah 4216 

dan Thabarani, dan dishahihkan oleh Imam Albani di dalam Silsilah al-Ahadits ash-

Shahihah) 

Disampaikan juga oleh Muh. Sahir bahwa dulu ketika pemain melakukan 

pertunjukan penyambutan di bandara, salah satu pemain kehilangan konsentrasi ketika 

melihat turis mancanegara yang berpakaian minim sehingga yang terjadi ketika 

melakukan tarian, api yang disulut ketangannya benar-benar merasakan panas, tangan 

tersebut melepuh seperti orang terkena panas api pada umumnya. Selain menjaga 

ucapan, hati juga di anjurkan menjaga mata yang mengakibatkan perasaan-perasaan 

yang bisa menggangu kekhusyukan.  

Setelah itu para pemain mengambil posisi, pemain musik yang sekaligus yang 

melagukan syair-syairnya duduk dibagian belakang sedangkan para pemain yang akan 

bermain api berdiri paling depan membentuk barisan memanjang di hadapan penonton. 

Kemudian dengan posisi duduk, satu orang pemimpin dari pemain mengambil sumbu 

obor yang telah disiapkan sebelumnya yang terbuat dari kain. Sebelum obor dibakar 

 
109 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 412 
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para penari berdoa kepada Allah swt. semoga dijauhkan kepada hal-hal buruk dan 

bersalawat kepada Nabi Muhammad saw. Lalu kemudian membaca doa Nabi Ibrahim 

yang terdapat dalam QS al-Anbiyā/21:69. 

َٰٓ إبِرَۡ هيِمَ    قُلۡنَا يَ نَارُ كُونِِ برَۡدٗا وَسَلَ مًا عََلَ

Terjemahnya: 

Kami (Allah) befirman, “Wahai api! Jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi 
Ibrahim.110 

Ayat ini dibaca di awal pementasan, kususnya pada saat akan membakar sumbu 

yang akan digunakan dalam atraksi. Masing-masing pemain membaca ayat ini.  

Belakangan ayat ini dibaca dengan mengeluarkan suara yang dipimpin oleh penyanyi 

utama. Barulah kemudian sumbu dibakar kemudian dibagikan ke masing-masing 

pemain lalu kemudian berdiri untuk bersiap menari.   

c. Tahap Pertunjukaan 

Setelah semua perlengkapan dan memohon perlindungan kepada Allah, baru 

pertunjukan bisa dimulai. Masing-masing pemain berada di posisi yang telah 

ditentukan.  

Sebelum menjelaskan gerak tari Pepe’-pepeka Ri Makka secara keseluruhan 

terlebih dahulu akan dijelaskan ragam pokok yang menjadi dasar dalam setiap gerakan 

tari Pepe’-pepeka ri makka. Pertama ialah ragam ridoangnga (ragam berdoa), kedua 

ragam karenanna (religi permainan), dan ketiga adalah ju’julu sulona-Ritongko’ 

(memberi cahaya api dan ucapan syukur). Pada ragam ridoangnga terdiri dari gerak 

sulengka, gerak ju’juluk, dan gerak sitanroi, sebagai awal atau pembuka dalam. 

 
110  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 327 
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Sebelum para penari memegang property api, terlebih dahulu melakukan doa bersama 

denng memohon keselamatan kepada Allah swt. agar pertunjukan tari berjalan lancar 

serta terhindari dari malapetaka, misalkan merasakan panas ataupun membakar 

pakaian dan kulit para penari serta penonton yang sempat terlibat langsung dalam 

pertunjukan tersebut. Karenanna terdiri dari gerak assere dan candak merupakan 

ragam yang kedua dimana pemain bergerak memainkan api. Gerakan ini bermakna 

keberanian atau adu kekebalan. Dalam gerakan yang dilakukan pemain bukan hanya 

sekedar bermain, melainkan melatih diri untuk lebih sabar dan tangguh dalam 

menghadapi kehidupan. Ju’julu Sulona-Ritongko’, pada ragam yang ketiga ini terdiri 

dari gerak assiju’juluk, gerak ajju’juluktau risompo, dan gerak assyukkuru’. Makna 

yang terkandung dalam gerak tersebut ialah apapun yang dilakukan akan memberikan 

berkah dan keselamatan pada keluarga yang melaksanakan hajatan.111 

 

1. Memberi Penghormatan 

Pemain yang bertugas memainkan tari api terdiri dari 4-5 orang laki-laki berdiri 

berbaris, dengan sumbu yang dipegang masing-masing, kemudian memberikan 

penghormatan kepada hadirin/penonton sebelum memulai permainan. 

2. Melakukan Tarian 

Tarian dimulai dengan aba-aba pemimpin dengan pukulan gendang/gandrang, 

kemudian gandrang, rebana, dan kesok-kesok saling berkolaborasi menciptakan bunyi 

mengiringi syair yang dinyanyikan. Kemudian para pemain membentuk formasi 

melingkar kemudian berjalan melingkarinya diiringi permainan kaki dengan tempo 

lambat. Tak lupa sumbu obor yang di pegang masing-masing penari juga dimainkan 

 
111 Rahayu Salam, “Pertunjukan Tarian Pepe’-pepeka ri Makka”, h. 199 
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dengan gerakan seolah-olah seperti mengibarkan bendera ke arah kiri dan kanan secara 

bersamaan. Tari Pepe’-pepeka ri makka dimainkan oleh beberapa laki-laki tua dan 

muda. Tidak ada tarian yang baku. Pemain berputar sambil melakukan gerakan-

gerakan jenaka untuk mengundang tawa penonton 

3. Membakar Badan 

Sumbu yang dipegang oleh masing-masing pemain selain digerakkan dengan 

gerakan tertentu juga digunakan untuk disulutkan ke badan. Pertama, tangan pemain 

digunakan sebagai objek untuk memperlihatkan bahwa pemain tidak merasakan panas 

dari api. Pakaian seperti sarung yang digunakan juga disulutkan api, yang secara logika 

ketika api disulutkan kepadanya akan terbakar tapi pada tarian ini tidak sedikitpun 

terbakar. Gerakan tersebut diulang beberapa kali sebelum berpindah ke pola tarian 

berikutnya dan melakukan improvisasi.  

4. Memanggil Orang (Kreasi) 

Selain dimainkan di antara sesama pemain, diambil juga relawan dari penonton 

yang bersedia badannya di bakar api. Ini untuk memperlihatkan bahwa api tersebut 

benar-benar dirasa panasnya oleh siapapun.  

Berdasar dengan penjelasan Bapak Sahir, penonton yang ikut dibakar badannya 

harus saling berhubungan dengan pemain yang sudah berdoa dan menyucikan hati.  

Itu penonton yang dipanggil juga naik, kalau dibakarki, pergelangan tangannya 
harus dipegang kiri dan kanan, dan titik nadinya ditekan menggunakan jari 
telunjuk pemain supaya tidak narasakan juga panasnya.112 

Ketika menanyakan hal ini kepada Dg. Mustari, beliau mengatakan bahwa 

orang yang dipanggil naik di atas panggung untuk dibakar badannya meskipun ia 

 
112Muh. Sahir Dg. Sitaba (48 tahun), Ketua Sanggar Parrimpungan Paropo, Wawancara, 

Makassar, 26 Oktober 2020. 
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merasa takut tapi api tidak akan membakarnya karena sumbu dan apinya sudah 

didoakan.  

Karena sebelum memulai permainan sumbunya sudah di doakan, agar apinya  
tidak membakar siapapun yang menyentuhnya. Biasa saya tanya sama orang 
yang dipanggil, “panaski?” kalo orang itu bilang panas, saya langsung baca 
doamya kembali.113 

5.  Salam Penutup 

Setelah semua pertunjukan diselesaikan , kemudian di akhiri seperti pembukaan 

di awal, pemain kembali berbaris bershaf kemudian sekali lagi memberikan 

penghormatan penutup kepada penonton sebelum meninggalkan panggung.  

 

 

B. Pemahaman Pemain Tari Pepe’-pepeka ri Makka  

Pada umumnya gambaran bagaimana kaum muslimin merespon kitab sucinya 

bisa dilihat jejaknya sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Dimana tradisi yang 

muncul al-Qur’an dijadikan sebagai hafalan, sima’ (mendengar), dan kajian tafsir. 

Perkembangan umat Islam yang mendiami seluruh belahan dunia menyebabkan respon 

terhadap al-Qur’an turut berkembang dan semakin variatif, tak terkecuali umat Islam 

di Indonesia. Berbagai fenomena bisa dilihat jelas yang mencerminkan everyday life of 

the Qur’an.114  

Berbagai variasi respon umat Islam terhadap al-Qur’an. Fenomena yang bisa 

dijumpai di tengah masyarakat, seperti potongan ayat atau surah tertentu dijadikan 

hiasan dinding rumah maupun masjid.  Al-Quran sebagai obat yang dibacakan di air 

 
113 Daeng Mustari ( 65 tahun), Pemain Tari, Wawancara, Makassar, 19 Desember 2020) 
114 M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, (Yogyakarta: Teras, 

2007), h. 43 
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sebagai medianya. Ada juga menjadikan ayat Al-Qur’an sebgai jimat, untuk 

kepentingan supranatural. 

 

1. Pemahaman terhadap QS al-Anbiyā/21:69 

Tari Pepe’-pepeka ri makka merupakan kesenian tradisional yang cukup 

menarik untuk disaksikan. Selain sebagai pertunjukan kesenian dan hiburan rakyat, 

juga sebagai media dakwah untuk menyampaikan pesan Islam.  Masyarakat Makassar 

populer dengan tarian ini terkhusus masyarakat di Kampung Paropo. Dalam melihat 

pertunjukan ini, orang yang melihatnya akan bertanya heran dengan beragam asumsi 

tentang peristiwa tubuh dan pakaian pemain tidak mempan di bakar api. Sebagian 

masyarakat memandang ini hanya sekadar pertunjukan seni semata, sebagian juga 

melihatnnya sebagai pertunjukan yang menyimpan hal gaib. Tapi diluar itu, tarian ini 

mempertemuakan dua unsur, agama (al-Qur’an) dan budaya yang melahirkan 

fenomena soial terkait dengan kehadiran al-Qur’an.  

Interaksi yang lahir dari dua pertemuan unsur di atas menghadirkan 

pemahaman dan penghayatan. Dalam hal ini ayat  al-Qur’an yang dibaca yaitu QS al-

Anbiyā/21:69 dalam setiap memulai pertunjukan tari Pepe-pepeka ri makka, 

melahirkan pemahaman tersendiri bagi pemain. Bagaimana pemahaman pemain 

terhadap tari Pepe’-pepeka ri makka dan kaitannya dengan ayat yang dibaca.  

Beberapa narasumber yang peneliti wawancarai membaca ayat ini, digunakan 

sebagai sebuah doa/baca-baca sebelum bermain.  

Pada umumnya doa yang dibaca ialah doa tentang Nabi Ibrahim yaitu, kulna ya 
naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, itu yang natahu masyarakat. Lainnya 
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itu merupakan rahasia para pemain. Sedangkan lagu-lagunya sama musiknya itu 
sebagai pagar bagi pemain.115 

Dari hasil wawancara yang saya temukan dari beberapa narasumber, bahwa 

tidak semua pemain membaca ayat ini. Hal yang ditekankan di sini bukan ayat yang 

dibaca semata, melainkan bagaimana keyakinan pemain terhadap ayatnya. Karena 

meskipun ayat tersebut dibaca tapi tidak meyakini sepenuhnya bahwa atas izin Allah 

swt. api itu menjadi dingin dan akan meberikan perlindungan, maka api tersebut tetap 

dirasakan panas. Sebagaimana di katakan oleh Amirul.  

Tidak semuaji yang baca, karena memang ada yang tidak hafalki. Jadi bisa 
dibilang beberapa yang baca dan ada juga yang tidak. Antara yang baca dan tidak 
baca juga tidak ada pengaruhnya sama pemain, meskipun nabaca itu ayat tapi 
nda yakinki, tetapji narasa panasnya. Ini semua berlandaskan keyakinan, bahwa 
dengan izin Allah api itu akan menjadi dingin. Kalo pemahaman pribadi, 
mungkin sepertiji pemahaman pada umumnya, bahwa dengan barokahnya 
membaca ayat itu, api yang tadinya panas menjadi dingin. Semua itu 
berlandaskan keyakinan.116 

Menurut salah satu pemain, selain membaca QS al-Anbiyā/21:69 , ditambahkan juga 

bacaan lain yang menggambarkan kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu. 

 Doanya itu sama semuaji, yaitu ayat Nabi Ibrahim alaihi salam ‘kulyaa naru 
kuni, baradan wasalaman ala Ibrahim’, laa hawla wala kuata illa billah. 
Bacaannya tergantung niatji masing-masing karena pasti ada yang beda 
doanya.117 

Sementara pendapat ustadz Yahya, seorang tokoh agama di kampung Paropo. 

Ayat tersebut merupakan perintah Allah terhadap api agar ia dingin, dan tidak 
membakar, sehingga ayat ini dibaca. Ayat ini dibaca awal pementasan, khusunya 
pada saat akan membakar sumbu yang akan digunakan dalam atraksi tari api.118 

Tidak ada yang tahu pasti kapan ayat ini digunakan dalam tarian Pepe-pepeka 

ri makka, namun menurut ustadz Yahya bahwa ayat ini tidak hanya digunakan 

 
115 Muh. Sahir Dg. Sitaba (48 tahun), Ketua Sanggar Parrimpungan Paropo, Wawancara, 

Makassar, 26 Oktober 2020. 
116 Amirul (22 tahun), Pemain Tari, Wawancara, Makassar, 11 November 2020.  
117 Risal (29 tahun), Pemain Tari, Wawancara, Makassar, 11 November 2020. 
118 Yahya Syamsuddin (37 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Makassar, 26 Oktober 2020. 
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berkaitan dengan tarian ini saja tapi juga untuk dibacakan kepada orang yang sedang 

mengalami sakit panas.  

Mengenai sejak kapan, saya kurang tahu kapan ayat ini dimulai untuk digunakan 
dalam tari tersebut, namun ayat tersebut juga sudah lama digunakan sebagai 
mantra, bukan hanya untuk yang berkaitan dengan api tapi juga berkaitan dengan 
orang yang sakit panas. Ayat ini dibaca, akan memberikan keyakinan kepada 
para pemain, bahwa ia dalam lindungan Allah, itu keyakinan subjektifitas atau 
sugesti. Ayat tersebut diambil dari al-Qur’an, yang berisi tentang perintah Allah 
kepada api, maka membaca ayat ini merupakan doa perlindungan kepada Allah 
swt. dari panasnya api, dan mengingatkan Allah kuasa atas api tersebut, yang 
intinya adalah keyakinan kepada Allah.119 

Sedangkan menurut Dg. Mustari yang bertugas menyalakan sumbu dan 

sekaligus membacakan doanya, menyampaikan bahwa selain membaca ayat tersebut, 

juga ditambahkan bacaan ayat kursi sebagai pelindung untuk mengusir gangguan dari 

luar agar pementasan berjalan dengan baik dan dijauhkan dari marabahaya. 

Ketika mulai membakar sumbu, kita meminta pertolongan kepada Allah ta’ala. 
Selain membaca ayat itu juga, saya membaca juga ayat kursi agar tidak ada 
gangguan masuk. Ketika bermain, jangan melihat penonton karena akan 
memunculkan takabboro’ (kesombongan) dalam diri, ingin dilihat (sombong). 
Pokoknya yang ada dalam hati hanya semata Allah dan sikkiri (dzikir). Hati tidak 
ada keraguan dan ketakutan, semata Allah adalah pelindung, meskipun membaca 
ayatnya namun masih ada rasa takut itu artinya belum yakin sepenuhnya. Ketika 
membaca ayat tersebut saya membaca ‘yaa naru kuni bardan wasalaman ala 
Mustari” bukan Ibrahim, karena yang meminta keselamatan adalah saya.120 

Ayat yang dibaca para pemain memberikan keyakinan mendalam, bahwa 

pemain akan senantiasa dalam lindungan Allah swt. Ayat yang berisi perintah Allah 

kepada api untuk menjadi keselamatan bagi Ibrahim menjadi sugesti kepada pemain, 

bahwa ayat ini merupakan doa kepada Allah agar senantiasa dijaga, sebagaimana 

ketika Ibrahim tidak mempan di bakar api. Dan sekaligus menjadi pengingat bahwa 

Allah kuasa atas segala hal, termasuk kuasa atas api tersebut. 

 

 
119 Yahya Syamsuddin (37 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Makassar, 31 Oktober 2020. 
120 Daeng Mustari ( 65 tahun), Pemain Tari, Wawancara, Makassar, 19 Desember 2020) 
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2. Wujud Living Qur’an 

 Memandang the living Qur’an atau “al-Qur’an yang hidup” secara antropologis 

pada  dasarnya memandang fenomena ini sebagai fenomena sosial budaya, yakni 

sebagai sebuah gejalah yang berupa pola-pola perilaku individu yang muncul dari dasar 

pemahaman mereka mengenai al-Qur’an. Dengan perpektif ini fenomena yang 

kemudian menjadi objek kajian bukan lagi al-Qur’an sebagai kitab akan tetapi 

perlakuan manusia terhadap al-Qur’an dan bagaimana perilaku yang dianggap berdasar 

atas pemahaman tentang al-Qur’an itu diwujudkan. Objek kajian disini adalah 

bagaimana berbagai pemaknaan terhadap al-Qur’an hadir, dipraktekkan dan 

berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.121 

 Fenomena living Qur’an juga dapat dikatakan sebagai “qur’anisasi” kehidupan, 

artinya memasukkan al-Qur’an ke dalam semua aspek kehidupan manusia atau 

kehidupan manusia sebagai arena mewujudnya al-Qur’an di bumi. Penggunaan ayat-

ayat yang diyakini mempunyai kekuatan ‘gaib’ misalnya merupakan wujud 

qur’anisasi. Saat seseorang membaca ayat tertentu misalnya, akan membuat seseorang 

terlihat sakti karena tidak dapat dilukai oleh senjata tajam manapun. Dari sini al-Qur’an 

bisa dilihat bahwa memang tidak lagi terlihat sebagai petunjuk, perintah, larangan 

tetapi lebih  nampak sebagai mantra yang dibaca. Bentuk qur’anisasi juga bisa dilihat  

pada praktik pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat tertentu dalam al-Qur’an.122

 Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya terkait dengan kehadiran al-

Qur’an di tengah umat Islam terkusus di Indonesia, maka akan ditemukan berbagai 

pemaknaan terhadap al-Qur’an yang hidup dalam konteks kehidupan sehari-hari 

masyarakat, maupun dalam praktik kebudayaan masyarakat, termasuk dalam kesenian. 

 
121 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 250 
122 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 251 
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Dalam penelitian Heddy Sri Ahimsa-Putra menemukan 5 point pemaknaan masyarakat 

terhadap al-Qur’an yang dikaji dalam perpektif antropologi, yaitu: al-Qur’an sebagai 

kitab, obat, sarana perlidungan, sumber mencari rezeki, dan al-Qur’an sebagai sumber 

pengetahuan.  

Seperti dalam penelitian ini akan melihat bagaimana wujud dari living Qur’an 

dalam kesenian tari Pepe’-pepeka ri makka. Melihat fenomena living Qur’an yang 

terjadi pada tari Pepe’-pepeka ri makka maka akan ditemukan beberapa pemakanaan 

masyarakat terkhusus kepada pemain tari terhadap al-Qur’an.  

 Pada dasarnya tarian Pepe’-pepeka ri makka dimainkan dengan membaca salah 

satu ayat yang terdapat dalam al-Qur’an sebelum memulai pertunjukan, yaitu QS al-

Anbiyā/21:69. Berangkat dari hasil temuan di lapangan berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan, maka ditemukan beberapa pemaknaan pemain terhadapa ayat ini. 

 Pertama, sebagai bacaan/doa. Ayat tersebut menjadi pengetahuan umum bagi 

pemain bahwa al-Qur’an sebagai kitab yang dibaca. Dalam setiap memulai pertunjukan 

ayat yang terdapat dalam QS al-Anbiyā/21:69 menjadi bacaan formal meskipun tidak 

semua pemain membacanya karena tidak mengetahui atau menghafalnya. Ayat 

tersebut dibaca karena dipahami sebagai ayat yang berkaitan dengan peristiwa tidak 

terbakarnya Nabi Ibrahim ketika dilempar dalam kobaran api yang disimbolisasi dalam 

tarian api. Dengan  demikian, melalui pembacaan salah satu ayat yang terdapat dalam 

al-Qur’an menjadi salah satu wujud menghidupkan al-Qur’an dari kebiasaan 

membacanya di awal pentas di lingkungan pemain kesenian Pepe’-pepeka ri makka. 

  Kedua, sarana perlindungan. Ayat ini dibaca diyakini akan memberikan 

perlindungan kepada pemain yang membacanya.  Di dalam penelitian Heddy Sri 

Ahimsa yang dimaksud dengan perlindungan ialah ayat-ayat ataupun surah yang 
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digunakan diyakini menjadi sarana untuk memperoleh perlindungan dari Allah. 

Perlindungan yang dimaksud disini menurut Heddy yaitu, perlindungan dari bahaya 

alam, dari bahaya makhluk halus, dan dari siksa neraka.123  

 Namun perlindungan  yang dimaskud dalam penelitian ini lebih mengarah 

bagaimana ayat tersebut menjadi bacaan agar bisa melindungi pemain dari sengatan 

api. Jadi lebih mengarah kepenggunaan ayat yang diyakini mempunyai kekuatan ‘gaib’ 

sebagai wujud dari qur’anisasi. Maka ketika ayat tersebut dibaca akan membuat 

seseorang terlihat sakti karena tidak terbakar api. Dari sinilah al-Qur’an dapat dilihat 

memang tidak lagi terlihat sebagai petunjuk, perintah, larangan tetapi lebih terlihat 

sebagai mantra yang dibaca.124 

  Ketiga, sebagai obat. Selain al-Qur’an dipahami sebagai kitab suci yang 

dibaca, disuarakan dan didiskusikan isinya, atau diyakini sebagai pelindung bagi 

siapapun membacanya. Al-Qur’an juga diyakini sebagai obat, baik itu untuk hati 

maupun jasmani.  

Pemahaman ini diperkuat dengan sebuah kisah yang menjelaskan bagaimana 

ayat itu dijadikan sebagi obat di masa Rasulullah, dikisahkan ketika beberapa sahabat 

Rasulullah yang pulang dari berpergian dan kebetulan melewati sebuah kaum yang 

kepala sukunya sedang jatuh sakit. Kemudian sahabat diminta untuk menyembuhkan 

kepala suku dan dijanjikan akan memberikan imbalan layak. Kemudian salah seorang 

sahabat membacakan surah al-Fātihah kepada kepala suku dan ternyata sakitnya kepala 

suku kemudian sembuh. Kisah tersebut mengingatkan bahwa ayat-ayat atau surah-

 
123 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 246-

247 
124 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 244-

245 
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surah dalam al-Qur’an memang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan kembali 

tubuh yang sakit dan tidak sedikit orang Islam yang meyakininya.125 

 Dalam kesenian tari Pepe’-pepeka ri makka, ayat tersebut tidak hanya dibaca 

dalam awal pentas sebagai doa. Namun diluar dari tarian tersebut juga biasa dibacakan 

kepada orang yang sedang mengalami sakit panas ataupun yang mengalami luka bakar. 

Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Yahya.  

Mengenai sejak kapan, saya kurang tahu kapan ayat ini dimulai untuk digunakan 
dalam tari tersebut, namun ayat tersebut juga sudah lama digunakan sebagai 
mantra, bukan hanya untuk yang berkaitan dengan api tapi juga berkaitan dengan 
orang yang sakit panas. Ayat ini dibaca.126  

Memandang the living Qur’an atau “al-Qur’an yang hidup” secara antropologis 

pada dasarnya memandang fenomena ini sebagai fenomena sosial budaya, yakni 

sebagai sebuah gejalah yang muncul dari dasar pemahaman pemain tari mengenai al-

Qur’an. Dengan perpektif ini fenomena yang kemudian menjadi objek kajian bukan 

lagi al-Qur’an sebagai kitab akan tetapi perlakuan manusia terhadap al-Qur’an dan 

bagaimana perilaku yang dianggap berdasar atas pemahaman tentang al-Qur’an itu 

diwujudkan, dipraktekkan dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.127 

Dari hal tersebut ditemukan pemaknaan pemain tari Pepe’-pepeka ri makka 

terhadap ayat dalam al-Qur’an yang terdapat dalam QS al-Anbiyā/21:69, yaitu al-

Qur’an sebagai sebuah bacaan, sebagai sarana perlindungan dan al-Qur’an sebagai 

obat.  

 

C.  Hubungan QS al-Anbiyā/21:69 dengan Tari Pepe’-pepeka ri Makka 

 
125 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 244-

245 
126 Yahya Syamsuddin (37 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Makassar, 31 Oktober 2020. 
127 Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur’an (Beberapa Perspektif Antropologi)”, h. 250 
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  Hubungan seni tari ini dengan aspek keislaman terkonfirmasi dari pengertian 

tari Pepe’-pepeka ri makka, pepe’ yang berarti “api” dan ri berarti “di” yang berujuk 

pada keterangan tempat, Makka berarti Mekah yang menegaskan fungsi “di” sebagai 

penunjukan tempat dan secara simbolik merujuk pada Islam. Sehingga, Pepe’-pepeka 

ri makka adalah tarian yang menggunakan api dan memiliki relasi dengan “simbol” 

keislaman.128  

  Sedangkan syair yang mengiringi tarian Pepe-pepeka ri makka di atas diyakini 

sebagai sumber kekuatan para penari. Terminologi “kekuatan” pun merujuk pada aspek 

historis yang melingkupi tarian ini. Konon, ritme-ritme estetik dari gerak hingga syair 

yang diturunkan adalah upaya mengilustrasikan kisah Nabi Ibrahim, yang atas 

kehendak Allah, bisa berdamai dengan api tak terlahap sama sekali.129 

Sementara itu, doa yang dibaca oleh para pemain ketika akan memulai 

pertunjukan  diambil dari kisah Nabi Ibrahim dalam QS al-Anbiyā/21:69 , yang ketika 

dibakar api namun tidak merasakan panas. Bahwa api yang berkobar tersebut 

diperintahakan oleh Allah swt. agar menjadi dingin dan menjadi keslematan kepada 

Ibrahim. 

َٰٓ إبِرَۡ هِيمَ     قُلۡنَا يَ ناَرُ كُونِِ برَۡدٗا وسََلَ مًا عََلَ

Terjemahnya: 

Kami (Allah) befirman, “Wahai api! Jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi 
Ibrahim.130 

 
128 Adriani Ayu, “Tari Pepe-pepeka ri Makka Lebih dari Sekadar Bermain Api”, Cultura.id. 

https://cultura.id/tari-pepe-pepeka-ei-makka-lebih-dari-sekadar-bermain-api/ (diakses 13 Mei 2020) 
129 Adriani Ayu, “Tari Pepe-pepeka ri Makka Lebih dari Sekadar Bermain Api”, Cultura.id. 

https://cultura.id/tari-pepe-pepeka-ei-makka-lebih-dari-sekadar-bermain-api/ (diakses 13 Mei 2020) 
130  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 327 

https://cultura.id/tari-pepe-pepeka-ei-makka-lebih-dari-sekadar-bermain-api/
https://cultura.id/tari-pepe-pepeka-ei-makka-lebih-dari-sekadar-bermain-api/
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  Meskipun demikian tidak satupun dalam tarian maupun syairnya yang 

berbahasa Makassar menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Disamping itu ketikka Nabi 

Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api, Ibrahim berdoa:  

ُ وَنعِۡمَ ٱلۡوَكِيلُ     حَسۡبنُاَ ٱللَّه

Sebagaiman diriwayat oleh al-Bukhari, bahwa Ibnu Abbas berkata: “Cukuplah 

Allah bagiku, dan Dialah sebaik-baik penolong.” Yang merupakan doa yang diucapkan 

Ibrahim saat hendak dilempar ke dalam api.131  

Dalam Tafsir Al Qurthubi, sebagaimana yang diriwayatakan oleh Ubay bin 

Ka’ab dari Nabi saw, ketika Ibrahim diikat untuk dilemparkan ke dalam api, Ibrahim 

mengucapakan: “Tidak ada sesembahan selain Engkau. Maha Suci Engkau Tuhan 

semesta alam. Bagi-Mu segala puji, dan bagi-Mu segala kerajaan. Tidak ada sekutu 

bagi-Mu.”132 

Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup karena dia telah menghancurkan patung 

berhala Masyarakat saat itu ialah penyembah berhala dan berkeyakinan bahwa patung-

patung itu dapat memberi manfaat bagi mereka. 

Ketika hujjah-hujjah mereka telah dikalahkan, telah jelas kelemahan mereka, 

telah nampak kebenaran dan kebathilan telah hancur, emreka mencoba berkilah dengan 

menggunakan kekuasaan mereka. Mereka berkata “Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah 

jika kalian orang-orang yang berbuat.133 

Dalam QS al-Anbiyā/21:68. 

 
131 Ismail al-Bashri ad-Dimasyqi asy-Syafi’i, Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kasir, Juz XVII,(Cet. I; 

Kairo: Pustaka Imam Syafi’i, 2005), 465 
132 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin abi Bakri bin Farih al-Ansorī al-Khazraj Syamsu 

al-Dīn al-Qurtūbī, al-Jāmī’ al-Ahkām al-Qur’ān: Tafsir al-Qurtubī, Jilid XI, (Cet. II; Mesir: Dār al-

Kutub, 1964), h. 812  
133 Ismail al-Bashri ad-Dimasyqi asy-Syafi’i, Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kasir, h. 465  
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وٓا  ءَالهَِتَكُمۡ إنِ كُنتمُۡ فَ علِيَِن    قِوُهُ وَٱنصُُُ  قَالوُا  حَر 

Terjemahanya:  

Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak 
berbuat.134 

  Setelah argumen mereka tersudut “Mereka Berkata: ( ُقُوه  .”bakarlah Dia (قاَلُواْ حَر ِ

Bahwa yang mengucapkan perkataan tersebut adalah seorang laki-laki dari Akrad dari 

pedalaman Persia, Haizur. Kemudian Allah menenggelamkannya hingga hari kiamat. 

Adapula yang berpendapat bahwa yang mengucapakan perkataan itu adalah raja 

mereka, Namrud. “Dan bantulah tuhan-tuhan kamu ( ُۡوَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتكَم) dengan membakar 

Ibrahim, karena ia telah mencela dan menghinanya.”135 

Dalam al-Qur’an, Raja Namrud disebutkan telah memerintahkan rakyatnya 

membangun tempat tinggi untuk membakar kekasih Allah. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS  Ash-Shaffāt/37:97. 

لۡقُوهُ فِِ ٱلَۡۡحِيمِ   
َ
 قَالوُا  ٱبۡنوُا  لََُۥ بُنۡيَ نٗا فَأ

Terjemahnya: 

Mereka berkata: "Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim; lalu 
lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.136 

Namrud membangun sebuah menara yang panjangnya delapan puluh hasta dan 

lebarnya empat puluh hasta. Ibnu Ishak mengatakan bahwa mereka mengumpulkan 

kayu bakar selama sebulan kemudian menyalakannya, maka api berkobar dengan 

 
134 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 327 
135 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin abi Bakri bin Farih al-Ansorī al-Khazraj Syamsu 

al-Dīn al-Qurtūbī, al-Jāmī’ al-Ahkām al-Qur’ān: Tafsir al-Qurtubī, h. 811 
136 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 449 
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hebat, burung yang terbang melintas ikut juga terbakar, kemudian mereka mengikat 

Ibrahim dan meletakkannya di atas alat pelontar dalam keadaan terikat.137 

Raja Namrud kemudian memerintahkan menaikkan jasad Nabi Ibrahim untuk 

dibakar di atas kobaran api yang menyala-nyala. Orang-orang yang menyaksikan 

peristiwa itu mengira bahwa Nabi Ibrahim tewas terpanggang.  

Tatkala mereka hendak melemparkannya ke dalam api maka datanglah 

kepadanya para malaikat untuk menawarkan bantuan , namun dengan tegas menolak 

tawaran tersebut. Kemudian Ibrahim berktaa “Ya Allah, engkau Maha Esa di langit, 

dan aku sendirian di bumi, tidak ada yang akan menyembahmu selainku. Cukuplah 

Allah sebagai penolong bagiku, dan Dia adalah sebaik-baik penolong.”138 

ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡكيِلُ    حَسۡبَِِ ٱللَّه

“Cukuplah Allah menjadi Penolongku dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” 

Kalimat hasballah yang dinukil dari QS Ali Imran/3:173. 

ِينَ قَالَ لهَُمُ ٱلنهاسُ إنِه ٱلنهاسَ قَدۡ جََعَُوا  لكَُمۡ فَٱخۡشَوهُۡمۡ فزََادَهُمۡ إيِمَ نٗا وَقَالوُا  حَسۡبُنَا  ُ   ٱلَّه ٱللَّه
 وَنعِۡمَ ٱلوَۡكيِلُ   

Terjemahnya:  

(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) ketika ada orang-orang yang 
mengatakan kepadanya, “Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan 
untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) 
itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah 
(menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.139 

 
137 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin abi Bakri bin Farih al-Ansorī al-Khazraj Syamsu 

al-Dīn al-Qurtūbī, al-Jāmī’ al-Ahkām al-Qur’ān: Tafsir al-Qurtubī, h. 811 
138 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin abi Bakri bin Farih al-Ansorī al-Khazraj Syamsu 

al-Dīn al-Qurtūbī, al-Jāmī’ al-Ahkām al-Qur’ān: Tafsir al-Qurtubī, h. 812 
139 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 72 
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Dari sahabat Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa “hasbunallah wa ni’mal wakiil” 

adalah perkataan Nabi Ibrahim 'alaihissalam ketika beliau hendak dilempar di api. 

Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan kalimat 

tersebut dalam ayat: 

ُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ   إِنه النهاسَ قدَْ جَمَعُوا لَكمُْ فَاخْشَوْهمُْ فزََادهَُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّه

“Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, 

karena itu takutlah kepada mereka,” maka perkataan itu menambah keimanan mereka 

dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah 

sebaik-baik Pelindung”. (HR. Bukhari no. 4563).140 

Kemudian atas izin Allah Ta'ala, api yang membakar Nabi Ibrahim seketika 

menjadi dingin dan sama sekali tidak bisa membakar tubuhnya. Allah dengan 

firmannya dalam QS al-Anbiyā/21:6. 

َٰٓ إبِرَۡ هِيمَ     قُلۡنَا يَ ناَرُ كُونِِ برَۡدٗا وسََلَ مًا عََلَ
Terjemahnya:  

Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi 
Ibrahim,"141 

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah menjadikan dingin padanya yang 

menghilangkan panasnya, dan panas yang menghilangkan dinginnya, sehingga 

menjadi keselamatan baginya. Senada dengan itu, Abu Al Aliyah mengatakan bahwa 

seandainya Allah tidak mengatakan مًا وَسَلََٰ  ’menjadi dinginlah dan keselamatan‘ برَۡدٗا 

maka dinginnya akan lebih berat dari panasanya. Tapi seandainya Allah tidak 

mengatakan    َهِيم إِبۡرََٰ  ٓ  bagi Ibrahim’ maka tentu dinginnya akan terus berlangsung‘ عَلىََٰ

 
140 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin abi Bakri bin Farih al-Ansorī al-Khazraj Syamsu 

al-Dīn al-Qurtūbī, al-Jāmī’ al-Ahkām al-Qur’ān: Tafsir al-Qurtubī, h. 812 
141 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 327 
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selamanya. Perintah api untuk menjadikannya dingin seandainya tidak disertai dengan 

keselamatan, tentu Ibrahim akan meninggal karena dinginnya, sebagaimana di katakan 

oleh Ali dan Ibnu Abbas. Dengan adanya perintah kepada api untuk menjadi dingin 

dan selamat kepada Ibrahim menjadikan Ibrahim tidak terbakar oleh api, kecuali hanya 

talinya. Selama tujuh hari Ibrahim berada di dalam api dan tidak seorangpun dapat 

mendekatinya, tatkala mereka datang, mereka medapati Ibrahim sedang salat.142 

Allah swt. selalu yang selalu bersama hamba-hambanya yang taat, 

menyelamatkan nabi Ibrahim. Tatkala nabi Ibrahim dilemparkan dengan ketapel ke 

kobaran besar. Allah memerintahkan api menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi 

Ibrahim sehingga tidak membahayakannya. Api tidak membakarnya dan dingin pun 

tidak menyengatnya. Perintah Allah kepada api agar menjadi dingin dan keselamatan 

dinamakan amr takwiniyah (perintah perwujudan). Allah mencabut dari api potensi 

panas, pembakaran dan menjadikannya dingin. Selain memerintahkan api menjadi 

dingin, disertai juga perintah menjadi keselamatan bagi Ibrahim as, sebab dingin juga 

bisa membahayakan jika melampaui batas.143 

Secara logika, kisah nabi Ibrahim merupakan sebuah kejadian yang luar biasa. 

Api yang jelas-jelas hakikatnya akan membakar apapun benda-benda disekitarnya. 

Namun bagi orang beriman kepada Allah swt. dan meyakini bahwa tidak ada yang bisa 

berbuat apapun jika Allah berkehendak. Sebagaimana firman-Nya dalam QS 

Yāsin/36:82. 

رَادَ شَۡ 
َ
ٓۥ إذِآَ أ مۡرُهُ

َ
ن يَقُولَ لََُۥ كُن فَيكَُونُ   إنِهمَآ أ

َ
 ٔ ٔاً أ

 
142 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin abi Bakri bin Farih al-Ansorī al-Khazraj Syamsu 

al-Dīn al-Qurtūbī, al-Jāmī’ al-Ahkām al-Qur’ān : Tafsir al-Qurtubī, h. 813-814 
143 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an), Vol. 8 

(Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 84  
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Terjemahnya:  

Sesungguhnya urusanNya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata 
kepadanya, “Jadilah!” maka jadilah sesuatu itu.144 

Bagi orang yang beriman meyakini bahwa Allah senantiasa memberikan 

pertolongan kepada hambanya. Segala sesuatu bisa terjadi, tidak ada yang tidak 

mungkin jika Allah berkehendak 

Dan Allah swt. mengabulkan doa seorang hamba yang memohon kepadanya 

seperti apa yang yang telah dilakukan oleh Ibrahim. Seperti itu juga yang dilakukan 

oleh para pemain tari Pepe’-pepeka ri makka. Meminta  perlindungan kepada Allah 

dengan penuh keyakinan dengan membaca ayat yang terdapat dalam QS al-

Anbiyā/21:69. 

Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:186. 

اعِ إذِاَ دَعََنِِۖ فَليۡسَۡتَجِيبوُا  لَِ وَلُۡۡؤۡمِ جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلده
ُ
ِ قرَِيبٌۖ أ

لكََ عِبَاديِ عَنّ ِ فَإنِّ 
َ
نوُا  وَإِذاَ سَأ

 بِِ لعََلههُمۡ يرَشُۡدُونَ   

Terjemahnya:  

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, 
maka sesuangguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa 
apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku 
dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.145 

 

D. Korelasi Nilai-Nilai Qur’ani dalam Pelaksanaan Tari Pepe’-pepeka ri Makka 

Nilai secara umum berkaitan dengan masalah etika yang mengkaji tentang 

moral sebagai ukuran tindakan manusia yang bersumber dari agama maupun dari hasil 

 
144 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 445 
145 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 28 
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pemikiran manusia. Nilai qur’ani diartikan sebagai nilai universal yang bersumber dari 

al-Qur’an sebagai sumber tertinggi ajaran agama Islam.146 

Tari Pepe’-pepeka ri makka tidak hanya sebagai kesenian yang menjadi 

hiburan, di dalamnya juga mengandung korelasi dengan ajaran Islam. Selain itu tarian 

ini muncul bersamaan dengan penyebaraan ajaran Islam di Makassar. 

 Dalam kesenian tari Pepe’-pepeka ri makka terdapat beberapa korelasi dengan 

nilai-nilai al-Qur’an dalam pelaksanaannya, di antaranya yaitu: 

1. Penguatan Aqidah 

Dalam pelaksanaan tari Pepe’-pepeka ri makka terdapat beberapa tahapan yang 

sesuai dengan syariat Islam, seperti menyucikan anggota badan, hati maupun pikiran. 

Dalam pelaksanaannya para pemain diminta untuk meyakini bahwa  Allah itu adalah 

Tuhan dan tidak ada sesembahan selain-Nya.  Pemain meyakini bahwa Allah swt. 

adalah sebaik-baik penolong dan pelindung.  

Sebelum memulai memainkan tarian api para pemain berdoa meminta 

pertolongan kepada Allah agar terhindar dari marabahahaya bersama dengan iringan 

salawat dan mengucapkan dua kalimat syahadat, bahwa tidak ada Tuhan yang patut 

untuk disembah selain Allah swt. dan Muhammaw saw. adalah Rasul Allah.  

Ayat dalam al-Qur’an yang menjelaskan tentang keesaan Allah swt. terdapat 

dalam QS Muhammad/47:19. 

 ِ نۢبكَِ وَل ُ وَٱسۡتغَۡفرِۡ لََِّ نههُۥ لََٓ إلَِ هَ إلَِه ٱللَّه
َ
ُ يَعۡلمَُ مُتَقَلهبكَُمۡ فَٱعۡلمَۡ أ لۡمُؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡؤۡمِنَ تِِۗ وَٱللَّه

 وَمَثۡوَى كُمۡ 

 
146 Muslimin Syamsul, “Tradisi Ma’bongi Pada Masyarakat Pattae‘ di Dusun Lemo Baru Desa 

Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar (Suatu Kajian Living Qur’an)”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin), h. 75 
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Terjemahnya: 

Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Tuhan (yang patut disembah) selain Allah, dan 
mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki 
dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.  

Selain berangkat dari keyakin pemain bahwa Allah adalah Tuhan dan Dia 

sebaik-baik pemberi pertolongan, dalam syair tarian ini juga menggambarkan bahwa 

tidak ada Tuhan Selain Allah. Baik itu dilafazakan secara terang dengan kalimat Laa 

Ilaha illallah maupun dengan penjelasan. Seperti di awal pembukaan syair ini.  

Laailaaha illallaah haba’, haba’  elele surullah, berangtatayya la elemahaya, 

berang sallang sitembagada. 

Artinya:  

Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Agung, yang Maha Agung hanyalah 
Allah, jangan biarkan pedang tumpul, sebab pedang digunakan untuk berjuang.  

Syair  lain yang berbicara tentang ketauhidan yaitu:  

 Yaa Allah Nabi Muhammad manggungcirangi gulinna. 
 Punna teako assambayang, assulukko pantarang langi’. 
 Yaa Allah nampakoboya, karaeng maraenganna. 
 Keremi mange naboya, karaeng maraengna. 
 Yaa Allah kase’remami, karaeng nipajjului. 

Artinya:  

 Ya Allah, Nabi Muhammad saw. sebagai suri tauladan. 

Jika seorang hamba tak ingin melaksanakan Sholat, maka pergilah langit 

Allah. 

Kemudian, carilah Tuhan selain Allah. 

Dan di manapun seorang hamba mencari, tidak ada Tuhan selain Allah 

Selain itu dalam tarian ini baik itu pemain maupun penonton secara tidak 

langsung akan senantiasa mengingat Allah melalui syair yang dinyanyikan yang 

menyebut kemahakuasaan Allah. Selain menjadi hiburan, tarian ini memberikan 



71 

 

 

 

kebahagiaaan. Dan juga akan memberikan ketentraman karena senantiasa mengingat 

Allah.  Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS ar-Ra’d/13:28. 

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ    لََ بذِِكۡرِ ٱللَّه
َ
ِِۗ أ  وَتَطۡمَئنُِّ قُلوُبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّه

ِينَ ءَامَنوُا   ٱلَّه

Terjemahnya: 

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.  

 

2.  Kerjasama 

Tidak ada kata spesifik yang menjelaskan tentang kerjasama antar seseorang 

untuk mencapai tujuan bersama. Al-Qur’an menggambarkan bentuk kerjasama ini 

dengan kata ta’awun atau tolong menolong yang terdapat dalam QS al-Māidah/5:2. 

 َٰٓ هۡرَ ٱلَۡۡرَامَ وَلََ ٱلهَۡدۡيَ وَلََ ٱلۡقَلَ ِ وَلََ ٱلشه ئرَِ ٱللَّه يِنَ ءَامَنوُا  لََ تُُِلُّوا  شَعََٰٓ هَا ٱلَّه يُّ
َ
َٰٓأ يَِن يَ ئدَِ وَلََٓ ءَامٓ 

وَإِذاَ   وَرضِۡوَ نٗاْۚ  ب هِمِۡ  ره ِن  م  فضَۡلّٗ  يبَۡتغَُونَ  ٱلَۡۡرَامَ  يََرۡمَِنهكُمۡ  ٱلَۡۡيۡتَ  وَلََ  فَٱصۡطَادُوا ْۚ  حَلَلۡتمُۡ 
ۖ وَلَا  شَنَ  ِ وَٱلِهقۡوَى  ن تَعۡتَدُوا ْۘ وَتَعَاوَنوُا  عََلَ ٱلبِِۡ 

َ
وكُمۡ عَنِ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡرَامِ أ ن صَدُّ

َ
ٔ ٔاَنُ قوَۡمٍ أ

 َ ۖ إنِه ٱللَّه َ ثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَ نِِۚ وٱَتهقُوا  ٱللَّه  ٱلِِۡ
 شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ    تَعَاوَنوُا  عََلَ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 
kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban 
yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 
Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. 
Jangan sampai kebencianmu pada satu kaum karena mereka menghalang-
halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 
mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.  

 Salah satu poin yang dijelaskan dalam ayat di atas yaitu seruan untuk 

melakukan tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Ketika melihat 
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pertunjukan ini, bentuk kerjasama itu terjalin antar pemain ketika melakukan 

pertunjukan. Satu sama lain melakukan tugasnya, ada sebagai pemain musik dan penari 

agar timbul keserasian. Tanpa adanya Kerjasama maka tarian ini tidak akan berjalan 

baik sebagaimana mestinya.  

3. Silaturahim 

Silaturahim diambil dari kata shilah dan rahim. Kata Shilah berasal dari kata 

washl yang berarti “menyambung” dan “menghimpun”. Sedangkan kata Rahim pada 

mulanya bermakna “kasih sayang”, kemudian pengertiannya berkembang menjadi 

“tempat mengandung janin”. Secara bahasa, Ahmad Warso mengungkapkan bahwa 

silaturrahim diambil dari bahasa Arab صلة الرحم. Lafadz صلة merupakan mashdar dari 

 ,adalah perhubungan, hubungan صلة Ahmad Warson mengartikan bahwa , وصل

pemberian dan karunia. Kata رحم adalah rahim, peranakan dan kerabat. Kata rahim 

dapat dihubungkan dengan rahim al-mar`ah (rahim seorang perempuan) yaitu tempat 

bayi yang ada di dalam kandungan. Dan kata rahim diartikan “kerabat” karena kerabat 

itu keluar dari satu rahim yang sama perempuan yaitu tempat bayi yang ada di dalam 

kandungan. Dan kata rahim diartikan “kerabat” karena kerabat itu keluar dari satu 

rahim yang sama.147 

Jika dilihat dari segi objeknya, silaturahim dibagi menjadi dua macam, yaitu 

Rahim secara khusus dan Rahim secara umum. Silaturahim secara khusus, hal yang  

dilakukan berdasarkan hubungan persaudaraan atau kekerabatan yang dihubungkan 

oleh nasab atau keturunan terdekat. Nilai silaturahim yang berdasarkan kerabat dan 

 
147 Istianah, “Shilaturrahim Sebagai Upaya Menyambung Tali yang Terputus”, Riwayah: Jurnal 

Studi Hadis Vol. 2 No. 2 (2016): h. 200  
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nasab mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena memiliki tanggungjawab secara 

moral maupun material. Sedangkan silaturahim secara umum, yaitu silaturahim yang 

dilakukan berdasarkan hubungan sesama umat manusia.148 Hal ini terjelaskan dalam 

al-Qur’an dalam QS al-Hujurāt/49:10. 

خَوَيۡكُ 
َ
صۡلحُِوا  بيَۡنَ أ

َ
َ لعََلهكُمۡ ترُۡحََوُنَ   إنِهمَا ٱلمُۡؤۡمِنوُنَ إخِۡوَةٞ فأَ  مْۡۚ وَٱتهقُوا  ٱللَّه

Terjemahnya:  

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat. 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu 

bersaudara. Dalam Tafsir Al-Misbah, diterangkan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan 

sangat jelas tentang persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota 

masyarakat kecil atau besar, sehingga akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka 

semua. Dan sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya 

bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan 

perang.149 

 Nilai silaturahim bisa dilihat dalam pelaksanaan tari Pepe’-pepeka ri makka. 

Sebagai kesenian rakyat, masyarakat tentu memiliki ketertarikan untuk melihat 

pertujukan ini secara langsung mengakibatkan masyarakat berdatangan ke rumah tuan 

rumah yang mengundang para pemain, saling berinteraksi satu sama lain hingga 

terjalin kedekatan. Baik itu antar sesama keluarga yang ada maupun antar tetangga, 

karena biasanya tarian ini ditampilkan pada acara-acara masyarakat, seperti malam 

sebelum pernikahan yang dihadiri banyak keluarga dan tetangga.  Tidak jarang tarian 

 
148 Istianah, “Shilaturrahim Sebagai Upaya Menyambung Tali yang Terputus”, h. 201 
149 M. Qurasih Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Cet. III, 

Jakrta: Lentera Hati, 2020), h. 249 
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ini juga dimainkan sebagai tarian penyambutan di acara formal yang menjadi jembatan 

komunikasi antara tuan rumah dan tamu undangan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan Tari 

Pepe’-pepeka ri makka di Kampung Paropo maka dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan, yaitu: 

1. Tari Pepe’-pepeka ri makka merupakan salah satu kesenian yang bernafaskan 

Islam yang berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam sekaligus sebagai 

media menyampaikan pesan Islam. Dari segi syairnya mengandung kisah 

sejarah penyebaran ajaran Islam yang dimulai dari kota Mekah serta perintah 

menyebarkannya. Menurut para pemain, dahulu tarian ini muncul bersamaan 

dengan penyebaraan ajaran Islam di Makassar. Tari pepe’-pepe’ merupakan 

kesenian rakyat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat etnis Makassar 

dimana masyarakatnya secara umum memeluk agama Islam. Hal ini bermula 

ketika awalanya tari Pepe’-pepeka ri makka muncul bersama dengan 

masuknya agama Islam di Gowa pada abad ke XVII (tahun 1605 Maaseh) di 

masa pemerintahan Raja Gowa ke-XV yaitu Sultan Alauddin di Tallo. 

2. Pemahaman pemain tari Pepe’-pepeka ri makka terkait ayat yang dibaca, 

yaitu yang terdapat dalam QS al-Anbiyā/21:69 pada umunya memiliki 

pemahaman yang tidak jauh berbeda. Pemain meyakini bahwa dengan 

membaca ayat ini, mereka akan diberikan perlindungan dan dijauhkan dari 

marabahaya oleh Allah swt. sebagaimana yang terjadi kepada Ibrahim yang 

tidak merasakan panas ketika di lempar dalam kobaran api. Dan wujud living 
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Qur’an yang ditemukan dalam pemaknaan pemain yaitu: sebagai bacaan 

setiap awal pentas, sebagai sarana perlindungan dan sebagai obat. 

3. Ritme-ritme estetik dari gerak hingga syair yang diturunkan adalah upaya 

mengilustrasikan kisah Nabi Ibrahim, yang atas kehendak Allah, bisa 

berdamai dengan api tak terlahap sama sekali. Sementara itu, doa yang dibaca 

oleh para pemain ketika akan memulai pertunjukan  diambil dari kisah Nabi 

Ibrahim dalam QS al-Anbiyā/21:69, yang ketika di bakar api namun tidak 

merasakan panas. Sedangkan nilai Qur’ani yang ditemukan dalam 

pelaksanaan tari Pepe’-pepeka ri makka yaitu, nilai penguatan aqidah, tolong 

menolong dan nilai silaturahim. 

 

B. Saran dan Implikasi Penelitian 

 Tarian Pepe’-pepe ka ri makka merupakan kesenian lokal yang tidak hanya 

sekadar hiburan semata. Melalui tarian ini memberikan keyakinan kepada pemaian 

bahwa Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada hambanya. Disamping itu, 

tarian ini mengandung pesan-pesan keislaman yang bisa disampaikan kepada 

masyarakat yang menyaksikannya. Sehingga kesenian ini harus tetap dijaga 

kelestariannya agar selalu memberikan manfaat-manfaat yang baik bagi masyarakat. 

 Maka akhirnya, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Selain 

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, kedepannya peneliti 

selanjutnya yang tertarik mengkaji tema ini agar bisa jauh lebih baik dan bisa 

mengembangkannya lagi dengan kajian yang lebih luas dan mendalam. Peneliti 

berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat. 
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