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ABSTRACT 
 

This research was motivated by the author's interest in the phenomenon of 
the development of musical arrangement that occurred in the art of Jaran Kepang 
in the Jolenan tradition in Somongari Village, Purworejo Regency from 1990 to 
2021. The art group tried to develop Jaran Kepang's music arrangement with the 
aim of gaining popularity and optimizing the presentation of Jaran Kepang art 
performances as an effort to maintain quality among the community while still 
considering the local wisdom of the Jaran Kepang art ancestors that had been passed 
down from generation to generation.  

This research uses several conceptual foundations related to the subject 
matter including; musical concepts, periodization, and development. The author 
uses Sartono Kartodirdjo's thoughts on the periodization of development, Rahayu 
Supanggah's thoughts on arrangement, and Boskoff's thoughts on the factors of 
musical development of Jaran Kepang art in Somongari Village. The approaches 
used in this research are social anthropology and musicology. This research is a 
qualitative research using descriptive analysis method.  

The musical development of Jaran Kepang art in Somongari village occurred 
chronologically, through several stages of time. The first period occurred in 1990-
2000, then the second period occurred in 2000-2010 and the third period occurred 
in 2010-2021. The process of the development of Jaran Kepang art music in 
Somongari Village consists of several elements of work, including: work material, 
performers, work facilities, work tools, and work determinants, as well as work 
considerations. The development of Jaran Kepang art music occurs due to several 
supporting factors. These supporting factors come from within (internal) and from 
outside (external). Supporting factors for the musical development of Jaran Kepang 
art that come from within (internal) include; motivation of members, and the ability 
of artists (musicians, musicians, and dancers). External factors in the process of 
musical development of Jaran Kepang art in Somongari Village include: the 
audience, technological developments, government or related agencies, and group 
competition. 

 
 

Keywords: Development, Music performance, Periodization, Jaran Kepang. 
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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap 
fenomena perkembangan garap musik yang terjadi dalam kesenian Jaran 
Kepang pada tradisi Jolenan di Desa Somongari Kabupaten Purworejo 
pada kurun waktu 1990 hingga tahun 2021. Kelompok kesenian tersebut 
berusaha mengembangkan garap musik Jaran Kepang dengan tujuan 
mendapatkan kepopuleran dan mengoptimalkan sajian pertunjukan 
kesenian Jaran Kepang sebagai upaya menjaga kualitas di kalangan 
masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal leluhur 
kesenian Jaran Kepang yang telah diwariskan secara turun temurun.  

Penelitian ini menggunakan beberapa landasan konseptual yang 
berkaitan dengan pokok bahasan diantaranya: konsep musikal, periodisasi, 
dan perkembangan. Penulis menggunakan pemikiran Sartono Kartodirdjo 
mengenai periodisasi perkembangan, dan  pemikiran Rahayu Supanggah 
mengenai garap, serta pemikiran Boskoff mengenai faktor-faktor terjadinya 
perkembangan musikal kesenian Jaran Kepang Desa Somongari. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni antropologi sosial 
dan musikologi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode deskripstif analisis.  

Perkembangan musikal kesenian kesenian Jaran Kepang Desa 
Somongari terjadi secara kronologis, yakni melalui beberapa tahapan masa 
atau waktu. Periode pertama terjadi pada tahun 1990-2000, kemudian 
periode ke dua terjadi pada tahun 2000-2010 dan periode ke tiga terjadi 
pada tahun 2010-2021. Proses perkembangan garap musik kesenian Jaran 
Kepang Desa Somongari terdiri dari beberapa unsur garap diantaranya: 
materi garap, penggarap, sarana garap, prabot atau piranti garap, dan 
penentu garap, serta pertimbangan garap. Perkembangan garap musik 
kesenian Jaran Kepang terjadi karena adanya beberapa faktor pendukung. 
Faktor-faktor pendukung tersebut berasal dari dalam (internal) dan dari 
luar (eksternal). Faktor pendukung perkembangan musikal kesenian Jaran 
Kepang yang berasal dari dalam (internal) meliputi; motivasi anggota, dan 
kemampuan seniman (penata Gendhing, pemusik, dan penari). Faktor 
yang berasal dari luar (eksternal) dalam proses perkembangan garap musik 
kesenian Jaran Kepang Desa Somongari diantaranya; masyarakat 
penikmat, perkembangan teknologi, pemerintah atau dinas terkait, dan 
adanya persaingan kelompok. 

 
Kata Kunci: Perkembangan, Garap musik,  Periodesasi,  Jaran Kepang. 
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Onclong : jaran kepang dengan bentuk kepala menengadah ke atas 

P 

Palagumantung : tanaman yang buahnya menggantung di batang dan 

  jauh dari permukaan tanah 

Palawija : tanaman yang ditanam di sawah atau ladang 

Pangkon : papan kayu yang digunakan untuk meletakkan bilah bilah  

  instrumen balungan 

Pathet  : pengaturan ranah nada gamelan pada karawitan Jawa 

R 

Rambahan : jumlah repetisi/putaran sajian karawitan Jawa 

S 

Sapar  : nama bulan pada kalender Jawa 

Saparan : kegiatan yang dilakukan pada bulan safar 

Sekar(An) : bunga, kembangan 

Seleh  : jatuhnya nada akhir 

Senggakan : vokal yang dilakukan secara serentak 
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Setting  : pengaturan 

Singgetan : pola penyambungan yang terletak di antara sekaran 

Stick Drum : alat yang digunakan untuk memukul drum 

Sura  : nama bualn pada kalender Jawa 

T  

Tabuh  : alat yang digunakan untuk menabuh gamelan 

U 

Ubarampe : perlengkapan 

W 

Wage  : nama hari pasaran dalam kalender Jawa 
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LAMPIRAN 
 

 

 

Gambar 10. Arak-Arakan Jolenan Desa Somongari 

(Dok. Eka Megiyadi, 2019) 

 

 

Gambar 11. Arak-Arakan tradisi Jolenan Desa Somongari 

(Dok. Eka Megiyadi, Desember 2015) 
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Gambar 12. Persembahan tari Jaran Kepang di depan  
pesarean eyang Kedhono-Kedhini 

(Dok. Eka Megiyadi, 2019) 

 

 

Gambar 13. Tumpeng Jolen 

(Dok. Eka Megiyadi, 2019) 



106 
 

 

 

Gambar 14. Aarak-Arakan tradisi Jolenan Desa Somongari 

(Dok. Eka Megiyadi, 2019) 
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