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ABSTRAK 

Nama    : Nurannisa 

Nim    : 80100218018  

Judul : Tradisi Mappande Sasi’ Pada Masyarakat Tangnga-Tangnga 

Kabupaten Polewali Mandar (Studi Budaya Islam) 

____________________________________________________________________ 

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan 1) Bagaimana sejarah munculnya 

tradisi mappande sasi’ pada masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali 

Mandar? 2) Bagaimana prosesi pelaksanaan dan makna simbolis tradisi mappande 

sasi’ pada masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar? 3) Bagaimana 

pengaruh nilai social, niai budaya dan nilai Islam terhadap tradisi mappande sasi’ 

pada masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar?. 

Jenis penelitian ini adalah peneltian deskriptif penulis berusaha 

mengemukakan objek yang dibahas sesuai dengan kenyataan di Lapangan. Melalui 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sejarah, social dan 

sosiologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan 

metode pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama sejarah munculnya tradisi 

mappande sasi’ pada masyarakat Tangnga-Tangnga yaitu ketika sebelum dan 
masuknya Islam di Mandar. Sebelum Islam nelayan Mandar masih menganut 
kepercayaan animisme dan dinamisme, mereka percaya adanya para dewa,roh, 
tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat bersemayam dan di dalam roh-roh 
terutama pohon yang rindang daunnya dan Setelah Islam sekitar pada awal abad XVII 
M atau 1610 M. dibawa oleh Arab Muslim, Syaikh Abdurrahim Kamaluddin, 
bersama para mubaligh dari Makassar dan ketika Islam telah masuk dalam kehidupan 
nelayan masyarakat Tangnga-Tangnga maka praktik-praktik local mulai di ubah dan 
di tampilkan berbaur dengan Islam memberikan pengaruh yang baik dikalangan 
masyarakat kemudian menghadirkan tokoh agama untuk membacakan barazanji, 
sholawatan, zikir serta doa keselamatan para nelayan hendak melaut. Prosesi 
pelaksanaan tradisi mappande sasi’ diadakan satu kali dalam setahun dan waktu 
pelaksanaannya pada pertengahan bulan Maret dengan meliputi tahap persiapan, 
tahap prosesi, tahap penutup dan syukuran pasca melaut. Adapun bahan dan alat 
kelengkapan seperti makanan yang terdiri dari Sokkol tallunrupa (terbuat dari beras 
ketan tiga macam warna putih, hitam dan merah, Ayam jantan, Tallomanu (telur 
ayam kampung), Loka tira (pisang ambon), Loka warangan (pisang raja), Loka 
manurung (pisang keppo), Gogos, Buras, Buah-buahan seperti apel, salak, jeruk dan 
lain-lain, Telur Ayam, daun sirih, ule-ule (bubur kacang hijau), dan kemenyang. 

Pengaruh terhadap tradisi mappande sasi’ niai sosial yaitu mempererat 
hubungan tali silaturahmi sesama para nelayan, Gotong royong dan tolong menolong 
sesama manusia terjalin. Dari nilai budaya yaitu Sebagai tradisi yang menjadi simbol 
kekayaan budaya warga daerah ini apalagi hampir semua warga di daerah ini 
menggantungkan hidup dari hasil melaut. dan dari nilai Islam yaitu Mengingatkan 
untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan rasa syukur kepada pencipta atas 
limpahan rezeki yang diberikan selama melaut. 
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ABSTRACT 

Name  : Nurannisa 

Reg. Number : 80100218018  

Tittle  : Mappande Sasi’ Tradition in Tangnga-Tangnga Society of 

Polewali Mandar Regency (A Study on an Islamic Culture) 

____________________________________________________________________ 

This research seeks to address the following research questions 1) What is 

the history on the occurrence of mappande sasi’ tradition in Tangnga-Tangnga 

society of Polewali Mandar Regency? 2) what are the processes and the symbolic 

meaning of the mappande sasi’ tradition in Tangnga-Tangnga soceity of Polewali 

Mandar Regency? 3) How are the influences of social values, cultural values, and 

Islamic values on the practices of mappande sasi’ tradition in Tangnga-Tangnga 

society of Polewali Mandar Regency? 

The methodological approach taken in this study was descriptive research in 

which the researcher attempted to discuss the object of the research to be in 

accordance with the reality in the field. The research approaches used by the 

researcher were historical, social, and sociological approaches. This research 

consisted of primary and secondary research data where the data collection methods 

used were observation, interviews, and document analysis. 

The results of this study indicated that in terms of the history, mappande 

sasi’ tradition among Tangnga-Tangnga society firstly occurred before the entrance 

of Islam in Mandar. Prior to the entrance of Islam in Mandar, fishermen in Mandar 

adhered to animism and dynamism in which they believed in the existence of gods, 

spirits, and sacred places such as shady trees. However, after the entrance of Islam in 

the beginning of the XVII century AD or 1610 M, the previous local practices began 

to be changed and shown to be mixed with Islamic values. Islamic teaching was 

firstly brought by the Muslim Arab, Shaykh Abdurrahim Kamaluddin, together with 

the preachers from Makassar. The presence of Islam has decently influenced the 

everyday practices of local society in Mandar.  The society started to implement a 

tradition of mappande sasi’ namely by inviting religious leaders to recite barazanji, 

sholawat, dhikr, and prayers for the safety of fishermen before sailing to the sea. 

Currently, mappande sasi’ tradition is held once a year around the middle of March. 

In conducting the practice, a number of stages should be completed such the 

preparation stage, the procession stage, the closing stage, and the grateful stage after 

sailing. In the implementation of Mappande Sasi’ tradition, various kinds of food 

such ac Sokkol tallunrupa (made of three kinds of white, black and red glutinous 

rice), rooster meat, Tallomanu (chicken eggs), Loka tira (Ambon banana), Loka 

warangan (plantain), Loka manurung (keppo banana), Gogos, Buras, betel leaf, ule-

ule (green bean porridge), incense and fruits such as apples, salak, and oranges. 

The influences of the mappande sasi’ tradition on social values are 

strengthening the relationship among fishermen, encouraging their mutual 
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cooperation, and strengthening friendships among the society. In terms of the cultural 

values, mappande sasi’ is considered to be the tradition that has become a symbol of 

the cultural wealth of local society in Mandar. Moreover, almost all the society in 

Mandar depend their livelihood by being fishermen. Finally, in terms of the Islamic 

values, mappande sasi’ tradition reminds people to be grateful for the blessings 

given. The gratitude is carried out through the cultural tradition of mappande sasi’. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai ragam budaya yang 

berbeda antara satu dengan yang lain serta mempunyai karakter dan model varian 

yang berbeda pula. Salah satu wujud dari kebudayaan yang ada di masyarakat 

Indonesia adalah pelaksanaan upacara adat yang di dalamnya terdapat nilai budaya 

yang tinggi dan banyak memberikan inspirasi bagi kekayaan budaya daerah yang 

pada akhirnya menambah khasanah budaya nasional. 

Di Sulawesi Barat khususnya Masyarakat Mandar adalah daerah yang secara 

geografis berhadapan langsung dengan pesisir pantai yang memiliki keanekaragaman 

budaya. Salah satu budaya masyarakat Mandar adalah tradisi Mappande Sasi 

(upacara rasa syukur masyarakat kepada penjaga laut) yang bertujuan untuk meminta 

limpahan rejeki dari hasil tangkapan ikan yang banyak pada saat melaut, dengan cara 

memberikan sesajen kepada penguasa laut. Selain dari tujuan tersebut juga sebagai 

bentuk rasa syukur bagi nelayan etnik Mandar kepada penjaga laut serta permohonan 

agar diberi keselamatan dalam menghadapi tantangan saat penangkapan ikan 

berlangsung. 1 

Allah swt., berfirman dalam  QS. Al-Baqarah/2: 170  

ُ   أنَزَلَ   مَا  اتَّبعُِوا  لهَُمُ   قِيلَ   وَإِذاَ   كَانَ   أوََلَو    آبَاءَنَا    عَلَي هِ   ألَ فَي نَا  مَا  نَتَّبِعُ   بلَ    قَالوُا  اللَّّ
تدَوُنَ  وَلَ   شَي ئاً يَع قِلوُنَ  لَ  آبَاؤُهُم      يَه 

Terjemahannya: 

 

1Roger M. Keesing dan Samuel Gunawan, Antropologi Budaya (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 

1981), h. 60. 
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Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang 
telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka 
akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui 
suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".2 

Sebagaimana masyarakat lain, nelayan Mandar memiliki kepercayaan sebelum 

dakwah Islam sampai kepada mereka. Nelayan Mandar mengenai kepercayaan 

animisme dan dinamisme terlebih dahulu sebelum mengenal Islam. Mereka 

mempercayai adanya para dewa di samping Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan 

animisme beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di ala mini memiliki roh. 

Kepercayaan ini melahirkan berbagai macam penyembahan yang mereka namakan 

”pattoriolong” (agama leluhur). Pattioriolong dalam proses perkembangannya telah 

mendapat pengaruh hindu dan Budha. Oleh karena itu mereka percaya pada tiap-tiap 

tempat bersemayam di atas dan di dalam roh-roh terutama pohon yang rindang 

daunnya. Selain itu nelayan Mandar juga memiliki kepercayaan dinamisme. Nelayan 

Mandar yakin dan percaya kepada adanya kekuatan-kekuatan gaib yang ada pada 

tumbuh-tumbuhan dan binatang yang merupakan manifestasi adanya jima’-jima’ 

penangkal berupa ikatan di pinggang pisagoleang atau jima’. 

Bagi suku Mandar, yang sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian 

sebagai nelayan. Laut bukan sekedar tempat untuk mencari nafkah apalagi sebagai 

tempat mengambil ikan dan hasil laut lainnya, terkadang nelayan menghadapi 

kehidupan yang sangat keras dan penuh tantangan, mereka selalu berhadapan dengan 

 

2Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. 

Penerbit Jumanatul Ali) QS. Al-Baqarah ayat 107. h. 27.  
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gelombang laut dan cuaca yang tidak mementu yang sewaktu-waktu dapat 

mengancam keselamatan dirinya.3  

Kerajaan Balanipa diperkirakan berdiri pada awal abad ke- 16 oleh I 

Manyambungi atau lebih dikenal dengan julukan To Dilaling. I Manyambungi adalah 

putera satu-satunya raja Napo (Tomakaka Napo) yang menghabiskan masa remaja 

dan mudanya di kerajaan Gowa. I Manyambungi kembali ke Mandar setelah 

memperoleh pengalaman sekitar 20 tahun sebagai panglima perang kerajaan Gowa 

yang bernama I Surya, Puteri Karaeng Sanrobone. I manyambungi kembali ke 

Mandar atas permintaan rakyatnya di Napo dan atas restu raja Gowa ke-10 setibanya 

di Mandar, I Manyambungi langsung dilantik menjadi raja Napo yang kemudian 

menjadi raja Balanipa.4 

Nelayan Mandar telah mengembangkan teknologi, organisasi sosial, dan 

tradisi mappande sasi’ untuk memperoleh penghidupan dari laut. Perdagangan 

sebagaimana halnya menangkap ikan menjadi sumber penghidupan, menghubungkan 

masyarakat ini dengan masyarakat lain dan laut. Pelaut Mandar pernah berlayar 

dengan dorongan angin ke pulau rempah-rempah seperti Ternate, Tidore, Ambon, dan 

Morotai untuk mencari cengkeh, kayu manis, dan pala yang mereka bawa ke 

Makassar, daerah di Sulawesi yang menjadi penghubung bersejarah dalam 

perdagangan rempah-rempah internasional. 

Pada abad ke-17 fedarasi itu kemudian bergabung dengan federasi tujuh 

kerajaan di kawasan pegunungan yang bernama Pitu Ulunna Salu dan tujuh kerajaan 

 

3Ismail, Arifuddin, Unsur-unsur Islam dalam Ritual Nelayan Mandar di Pambusuang, 

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Walasuji, Volume 5, Nomor 2 (2014), 

h. 278 

4Idham dan Saprillah, Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, 2010), h. 6. 
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di hulu sungai yang bernama Pitu Ba’bana Binanga. Pada awalnya ketika suku 

Mandar lewat kekuatan Gowa-Tallo mendominasi kawasan tengah Nusantara secara 

politik dan militer, Mandar menjalin persekutuan dengan suku tersebut. Ketika Arung 

Palakka berhasil menggeser dominasi Makassar di kawasan yang sama Mandar kena 

getahnya. Meskipun Mandar termasuk wilayah yang tidak dikuasai sepenuhnya. 

Arung Palakka berusaha mencampuri kehidupan politik di Mandar. Misalnya ia 

pernah mengancam bakal memberi dukungan kepada salah seorang mantan Raja 

Balanipa yang otoriter untuk kembali berkuasa jika pemuka adat tidak menyerahkan 

salah seorang bangsawan Bugis yang mencari suka disana.5 

Bagi masyarakat Mandar, laut tidak hanya dipandang sebagai hamparan air 

yang luas, akan tetapi bagi mereka laut adalah tempat menemukan rezeki yang 

diyakini memiliki penjaga sebagaimana tempat-tempat lainnya. Nelayan beranggapan 

bahwa penjaga adalah makhluk gaib yang memang diberi kekuasaan dan kewenangan 

oleh yang maha kuasa untuk memeliharanya. Mereka meyakini penjaga laut itu juga 

sesungguhnya pengembang kebaikan, artinya menginginkan adanya kebaikan yang 

signifikan di wilayah lautan. Kalangan masyarakat suku Mandar mengenal sebuah 

tradisi ini dilakukan di perahu yang akan digunakan untuk melaut. tradisi ini 

dipersiapkan untuk memberikan kekuatan psikologis kepada para nelayan agar tidak 

takut menghadapi segala kemungkinan yang ada di laut. Prosesi ini pemberangkatan 

yang sarat bacaan-bacaan suci ini adalah sarana peneguhan hati dalam pelayaran, 

tradisi tersebut memberikan suntikan rohani agar para nelayan senantiasa memiliki 

keteguhan hati dan semangat dalam dirinya dan menandai suatu kesepakatan 

 

5Muhammad Ridwan Alimuddin, Orang Mandar Orang Laut: Kebudayaan Bahari Mandar 

Mengarungi Gelombang Perubahan Zaman (Cet. I; Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2005), h. 

4-6. 
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masyarakat untuk mengingatkan segala perkara kenelayanan kepada yang maha 

kuasa.6 

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dalam masyarakat Tangnga-

Tangnga Kabupaten Polewali Mandar yaitu tradisi mappande sasi’ atau memberi 

makan laut. Prosesi ini dipimpin oleh Sandro atau dukun dan didampingi juga 

seorang Ustadz (tokoh agama), peran ustadz disini adalah membacakan dzikir 

bersama terlebih dahulu. Dengan kekuatan doa dapat dihindarkan ancaman ganasnya 

gelombang laut, badai pusaran air, arus besar, dapat menghindarkan diri nelayan dari 

gangguan raksasa laut seperti gurita, hiu dan menjinakkan gelombang, bahkan 

menaklukkan hantu-hantu laut di lokasi-lokasi penangkapan yang kaya dengan 

sumber daya bernilai ekonomi tinggi.7  

Pengetahuan masyarakat Mandar tentang ekologi keselamatan merupakan 

pengetahuan yang sifatnya turun-temurun. Nelayan Mandar sangat percaya bahwa 

betapapun kuatnya tantangan dalam mengarunginya, laut tetap menawarkan peluang 

keberhasilan bagi nelayan dalam mencari nafkah, dengan berbagai sumber daya laut 

yang terkandung di dalamnya. Agar memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak, 

masyarakat nelayan harus memiliki daya juang, dan musim penangkapan berdasarkan 

arah kekuatan angin, pengetahuan tentang gelombang laut, badai, dan sebagainya. 

Setiap tahun nelayan masyarakat Tangnga-Tangnga selalu menyelenggarakan 

tradisi Mappande Sasi’ karna menurutnya laut adalah tempat untuk kelangsungan 

hidup mereka, karna dari hasil laut pula mereka bisa meningkatkan perekonomian 

 

6Arifuddin Ismail, Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal, h. 167. 

7Hasmah, ”Ritual Mappande Sasi’ dan Nelayan Mandar di Kecamatan Abeli Sulawesi 

Tenggara, no. 818 ( 2 Januari 2018), h. 3-5. 
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mereka. Berdasarkan fenomena di atas, saya sudah beberapa kali ke tempat 

melakukan penelitian dan ingin menyaksikan langsung tradisi Mappande sasi’ pada 

masyarakat Tangnga-Tangnga di Kabupaten Polewali Mandar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan pada sejarah munculnya, prosesi pelaksanaan dan 

makna simbol dan pengaruh sosial budaya terhadap ritual Mappande sasi’. 

2. Deskripsi Fokus  

penulis mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut: 

Sejarah munculnya tradisi Mappande sasi’ Pada Masyarakat Tangnga-

Tangnga yaitu sebelum masuknya Islam di tanah Mandar dan pada saat itu kerajaan 

di Mandar dibentuk kerajaan Balanipa pada awal abad ke-16 dan Raja saat itu 

bernama I Manyambungi. Di kawasan inilah terdiri dari 7 kerajaan kecil yang terletak 

di pantai. Pada akhir abad ke-16 kerajaan-kerajaan kecil tersebut sepakat membentuk 

federasi yang dinamakan Pitu Baqbana Binanga berarti Tujuh Kerajaan di Muara 

Sungai dan Pitu Ulunna Salu berarti tujuh kerajaan di kawasan pegunungan.  

Disinilah nelayan Mandar masih menganut kepercayaan animisme dan 

dinamisme, mereka percaya adanya para dewa,roh, tempat-tempat yang dianggap 

keramat, tempat bersemayam dan di dalam roh-roh terutama pohon yang rindang 

daunnya. Dahulu tradisi Mappande sasi’ yakni tradisi masyarakat nelayan etnik 

Mandar dengan cara memberi sesajen kepada laut yang masih kental dengan aura-

aura mistis, bahkan seluruh masyarakat lebih antusias ikut menyaksikan langsung dan 

belum menghadirkan tokoh agama hanya saja dipimpin oleh seorang dukun (Sandro). 

Menurut warga masyarakat Tangnga-Tangnga sosok penjaga laut (sosok Gurita 
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Raksasa dan Buaya) kadang menampakkan dirinya di tepi pantai ketika acara 

mappande sasi’ berlangsung ini menandakan bahwa selama acara mappande sasi’ 

dilakukan dengan baik serta menjauhkan kata-kata senonok yang tidak pantas untuk 

diucapkan di Laut. Dan mereka meyakini penjaga laut juga sesungguhnya 

pengembang kebaikan. Ketika Islam masuk di Mandar sekitar pada awal abad XVII 

M atau 1610 M. dibawa oleh Arab Muslim, Syaikh Abdurrahim Kamaluddin, 

bersama para mubaligh dari Makassar dengan kehadiran Islam di tengah-tengah 

mereka membawa ajaran dan nilai baru. Ketika Islam telah masuk dalam kehidupan 

nelayan masyarakat Tangnga-Tangnga maka praktik-praktik local mulai di ubah dan 

di tampilkan berbaur dengan Islam memberikan pengaruh yang baik dikalangan 

masyarakat kemudian menghadirkan tokoh agama untuk membacakan barazanji, 

sholawatan, zikir serta doa keselamatan para nelayan hendak melaut. 

Prosesi pelaksanaan tradisi Mappande Sasi’ diadakan satu kali dalam setahun 

dan waktu pelaksanaannya pada pertengahan bulan Maret karena bulan ini terjadi 

ombak besar dan angin kencang. Adapun beberapa tahap prosesi pelaksanaannya 

yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penutup, dan syukuran pasca 

melaut. Adapun bahan dan alat kelengkapan seperti makanan yang terdiri dari Sokkol 

tallunrupa (terbuat dari beras ketan tiga macam warna putih, hitam dan merah, 1 

ayam jantan, Tallomanu (telur ayam kampung), Loka tira (pisang ambon), Loka 

warangan (pisang barangan), Loka manurung (pisang raja), 7 butir gogos, 7 butir 

buras, 17 butir cucur (kue khas Mandar yang terbuat dari gula merah berbentuk 

bundar), buah-buahan 7 butir seperti apel, salak, dan jeruk, 25 butir telur ayam, 7 

butir daun sirih, ule-ule (bubur kacang hijau), dan kemenyang.  
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Nilai sosial, tradisi Mappande sasi’ pada Masyarakat Tangnga-Tangnga yaitu 

mempererat hubungan tali silaturahmi sesama para nelayan, Gotong royong dan 

tolong menolong sesama manusia terjalin, dan Mengdepankan prinsip Siwali parriq 

dalam istilah bahasa Indonesia disebut saling membantu seluruh aspek kehidupan 

rumah tangga, baik dari segi penghasilan keluarga.  

Nilai budaya Sebagai tradisi yang menjadi simbol kekayaan budaya warga 

daerah ini apalagi hampir semua warga di daerah ini menggantungkan hidup dari 

hasil melaut, kadang ada kejadian yang menimpa salah satu dari warga Tangnga-

Tangnga berupa kesurupan ini menandakan bahwa sebuah teguran maka dari itu 

mereka senantiasa percaya yang namanya makluk halus atau gaib di dunia Laut 

karena menurutnya masyarakat merasakan betul kejadian aneh, Masyarakat Tangnga-

Tangnga mengibaratkan Laut sebuah kebun yang lahannya sangat luas, setiap kebun 

pasti memiliki penjaga dan hewan perusak lahan jika kita tidak memberinya bibit dan 

air maka tak ada tumbuh tanaman yang mekar sehingga tidak akan menghasilkan 

buah dan hasil panen kebun tersebut. Begitupun sebaliknya dengan Laut jika jika 

tidak memberinya makanan untuk penjaga laut maka tidak ada hasil tangkapan ikan 

yang di dapat para nelayan dan jiwanya pun tidak merasa nyaman pada saat pergi 

melaut, Selain itu jika nelayan yang tidak hadir dalam acara mappande sasi’ maka 

ada hal kurang baik akan menimpa pada diri dan kapalnya. Apalagi hampir semua 

warga di daerah ini menggantungkan hidup dari hasil melaut. 

Dan nilai-nilai Islam yaitu Meyakini Allah swt., sebagai penguasa segalanya, 

tak luput pula para nelayan juga mempercayai dan meyakini adanya makhluk gaib 

yang diciptakan oleh Allah swt.,. Makhluk gaib tersebut menempati ruang dan waktu, 

Keberadaannya ada dimana-mana, Menundukkan diri serta menyerahkan dengan 
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percaya kepada yang gaib, ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indra, 

Mengingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan rasa syukur kepada 

pencipta atas limpahan rezeki yang diberikan selama melaut, Tradisi Mappande Sasi 

tidak bisa langsung digolongkan dalam musyrik karena ketika kita tidak ada 

peninjauan secara langsung tentang itu semua, hanya saja perlu digaris bawahi bahwa 

setiap pelaksanaan selalu diawali dengan basmalah dan tergantung dari apa yang di 

niatkan oleh masyarakat, menyeimbangkan antara hubungan hablun minallah dan 

hablun minannas dimana para nelayan selain percaya kepada Allah mereka juga 

percaya akan keberadaan makhluk gaib lainnya, tidak ada unsur untuk keluar dari 

agama hanya proses yang terjadi adalah sebagian dari unsur adat. Dan mengingatkan  

masyarakat untuk senantiasa bersedekah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fenomena tradisi Mappande Sasi’ 

pada Masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar. Dari sini 

penelitian akan diarahkan pada tiga rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana sejarah munculnya tradisi mappande sasi’ pada masyarakat 

Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan dan makna simbolis tradisi Mappande Sasi’ 

pada masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar? 

3. Bagaimana pengaruh social, budaya, dan Islam terhadap tradisi Mappande 

Sasi’ pada masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar? 

D. Kajian Pustaka 
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Untuk menghindari adanya persamaan untuk penelitian-penelitian terdahulu, 

maka perlu peneliti mengemukakan beberapa penelitian yang sudah ditulis oleh 

Peneliti sebelumnya dan juga akan memperjelas posisi penelitian ini dalam kajian 

pustaka ini. Penelitian-penelitian sebelumya yang didapatkan peneliti : 

1. Penelitian tesis yang ditulis oleh M. Alkausar yang berjudul Keterancaman 

Ritual Mappande Sasi’ dalam Masyarakat Nelayan Etnik Mandar Kelurahan 

Bungkutoko Sulawesi Tenggara. Dalam penelitiannya fokus kepada kajian 

budayanya yang dilakukan oleh kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara.8 

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Risnayanti yang berjudul Implementasi 

Nilai-Nailai Hukum Islam Pada Budaya Mappande Sasi’ dalam Meningkatkan 

Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang. Dalam penelitiannya dia 

menjelaskan bahwa Penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam prosesi budaya 

mappande sasi, diantaranya nilai akhlak terhadap sesama manusia, yaitu 

silaturahim karena budaya ini menjadi sarana untuk berkumpul antar 

masyarakat, dan nilai akhlak terhadap Allah swt., yaitu bersyukur ketika 

pembacaan doa syukuran di kapal masing-masing nelayan.9 

3. Artikel dalam sebuah majalah yang berjudul Ritual Mappande Sasi’ dan 

Nelayan Mandar di Kecamatan Abeli Sulawesi Tenggara. Dalam artikelnya 

mengatakan bahwa masyarakat nelayan etnik Mandar melaksanakan ritual 

Mappande Sasi’ merupakan suatu keharusan. Hal ini disebabkan oleh adanya 

 

8M. Alkausar, Keterancaman Ritual Mappande Sasi’ dalam Masyarakat Nelayan Etnik 

Mandar Kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara, tesis, (Denpasar: Pascasarjana Universitas 

Udayana, 2011) 

9Risnayanti, Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Pada Budaya Mappande Sasi’ dalam 

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuan,skripsi, (Pare-Pare: Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri,2018) 
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keyakinan masyarakat nelayan etnik Mandar mengenai adanya kekuatan yang 

ada di laut yang sewaktu-waktu kekuatan itu bisa membahayakan para 

nelayan.10 

4. Tinjauan artikel sebuah jurnal berjudul Agama Nelayan: Islam Lokal di Tanah 

Mandar oleh Ismail Arifuddin. Dalam jurnal ini dipaparkan bahwa Nabi Nuh 

diyakini sebagai penguasa perahu, makanya setiap naik di perahu untuk 

melaut, nahkoda membaca basmalah kemudia dibaca dengan bacaan “Nabi 

Nuh di uluang; Nabi Ibrahim di tangnga; dan seterusnya. Setelah menyebut 

Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Khidir sebagai pemimpin dan penguasa 

seantero lautan, maka makhluk-makhluk halus lainnya dianggap berada di 

bawah kekuasaan dan perintah Nabi Khidir. Dengan kepercayaan seperti 

itulah para nelayan Mandar tentang melaut. Selain itu, para Ponggawa Lopi 

(pemimpin perahu) juga memiliki pengetahuan tentang paissangang 

posasiang (ilmu kenelayanan) yang di dalamnya terdapat pengetahuan ilmu 

gaib. Penguasaan ilmu ini dimaksudkan sebagai ilmu pelengkap yang harus 

ada pada diri seorang ponggawa (pemimpin).11 

5. Tinjauan buku dalam sebuah jurnal yang berjudul Unsur-Unsur Islam dalam 

Ritual Nelayan Mandar di Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar, 

Provinsi Sulawesi Barat oleh Ismail Arifuddin. Dalam bukunya mengatakan 

bahwa secara epistimologi, ritual nelayan Mandar bukan hanya sekedar satu 

kesatuan pikiran tentang keselamatan (ritus gangguan), dan harapan 

mendapatkan rezeki yang memadai (ritus krisis kehidupan), akan tetapi di 

 

10Hasmah, ”Ritual Mappande Sasi’ dan Nelayan Mandar di Kecamatan Abeli Sulawesi 

Tenggara, no. 818 ( 2 Januari 2018), h. 16. 

11Ismail Arifuddin, Agama Nelayan: Islam Lokal di Tanah Mandar, h. 131-133. 
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dalamnya juga mengandung pembentukan sikap mental sebagai manusia 

malaq biannama sagena (bermartabat dan sempurna). Inilah wujud dari 

pengamalan ajaran Annangguru (ulama penganjur Islam) yang telah 

memperjuangkan Islam masuk dalam nalar kebudayaan Mandar sebagai 

identitas kebudayaannya dan disebut sebagai Islam Aplikastif artinya ajaran 

Islam tidak menafikan kepercayaan local (akulturasi kebudayaan) yang dapat 

berjalan seiring dan sejalan. Ajaran Islam disemaikan dalam pranata-pranata 

social yang telah mapan di Mandar. Proses akulturasi Islam dengan tradisi 

lokal masyarakat di daerah ini dilakukan dengan dialog budaya.12 

Berdasarkan penelitian di atas saya menggunakan sebagai bahan pembanding 

atau referensi dalam melakukan penelitian yang saya lakukan, meskipun terdapat 

berbagai perbedaan namun penelitian saya berfokus kepada tradisi Mappande Sasi’ di 

Pada Masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar Studi Budaya 

Islam.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui sejarah munculnya tradisi Mappande Sasi’ pada masyarakat Tangnga-

Tangnga Kabupaten Polewali Mandar.  

b. Mengetahui prosesi pelaksanaan dan makna simbolis tradisi Mappande Sasi’ pada 

masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar. 

 

12Ismail Arifuddin, “Unsur-Unsur Islam dalam Ritual Nelayan Mandar di Pambusuang, 

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dalam Majalah Walasuji vol. 5 no. 2 (2014), h. 

277-287. 
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c. Mengetahui pengaruh social, budaya, dan Islam terhadap tradisi Mappande Sasi’ 

pada masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Sebagai wawasan pengetahuan untuk peneliti selanjutnya tentang tradisi 

Mappande Sasi’ yang dilakukan pada masyarakat Tangnga-Tangnga 

Kabupaten Polewali Mandar. 

2) Menjadi bahan referensi untuk kalangan perguruan tinggi khususnya 

mahasiswa, para dosen dan masyarakat nelayan Mandar tentang tradisi 

Mappande Sasi’ yang masih sangat mempertahankan budaya dari nenek 

moyang mereka. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Menjadi koleksi bacaan masyarakat Mandar dan perpustakaan-perpustakaan 

yang ada di kabupaten Polewali Mandar. 

2) Untuk bahan referensi bacaan bagi kalangan mahasiswa yang kuliah di kampus-

kampus di Polewali Mandar. 

3) Menjadi rujukan pengetahuan bagi para budayawan terkait tradisi Mappande 

Sasi’ yang dilakukan pada masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali 

Mandar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Relasi Islam dengan Tradisi Mappande Sasi’ 

Mappande Sasi’ berasal dari bahasa Mandar yakni dari kata ma berarti 

“Mappande berarti “beri makan” dan sasi’ berarti “laut”. Kata Mappande Sasi´ 

bermakna memberi makan laut. tradisi Mappande Sasi’ adalah sebuah acara sebagai 

ungkapan kesyukuran nelayan kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi serta 

isinya, yang dilakukan oleh para masyarakat nelayan atas limpahan rezeki hasil 

melaut kemudian diwariskan secara turun-temurun serta masih tetap dipertahankan 

sampai sekarang. Dan tujuan tradisi mappande sasi’ yaitu untuk memperkuat 

hubungan tali silaturrahmi antar sesama nelayan dilakukan dalam bentuk kegiatan 

yang bersifat nilai-nilai Islam seperti membaca doa keselamatan dengan berdzikir 

bersama terdahulu.1 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya telah dijelaskan bahwa tradisi 

mappande sasi’ dalam penerapannya di dalam masyarakat memerankan peran yang 

sangat penting bagi kehidupan nelayan Mandar yaitu untuk dilakukan, dipertahankan, 

dan dilestarikan sebagai kemandaran. 

Suku Mandar menggarap laut sebagai sumber penghidupan lantaran tanah 

mereka kurang subur untuk pertanian. Suku Mandar tinggal di kawasanyang 

terbentang dari tepi selat Makassar di barat sampai pegunungan dengan garis pantai 

kira-kira sepanjang 5900 km. 

 

1Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2003), h. 175. 
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Tradisi nelayan Mandar pada masyarakat Tangnga-Tangnga merupakan tradisi 

yang sudah terakulturasi antara Islam dengan tradisi lokal, namun belum diketahui 

persis bentuk akulturasi yang ditampakkan sebagai formulasi terciptanya Islam lokal 

dan menjadi identitas terciptanya budaya nelayan Mandar. Di samping itu, belum 

jelas karakteristik dan corak Islam di dalamnya. Oleh karena itu posisi Islam dalam 

tradisi nelayan Masyarakat Tangnga-Tangnga, khususnya pada tradisi-tradisi yang 

rutin mereka lakukan ketika persiapan melaut maupun pasca melaut.2 

Ada sebuah ungkapan yang sering dijumpai apabila bersosialisasi dengan 

masyarakat Mandar khususnya para nelayan tradisional:  

“Maui pole lembong tallu sitonda talipurrus, sumombal toa’ ma’itai dale iya 
hallal” 

Artinya:  

Meski ombak gulung gemulung beriring angin puting beliung, saya akan tetap 

berlayar mencari rezeki yang halal.3 

Ungkapan ini tentu saja merupakan sebuah gambaran tentang semangat para 

nelayan di Mandar dalam mengarungi lautan guna memenuhi kebutuhan keluarga 

mereka sehari-hari. Ungkapan tersebut lahir dari kepasrahan yang penuh kepada 

tuhan sebagai penguasa setiap yang ada di bumi terutama di lautan tempat mereka 

mencari nafkah, ini tak lepas dari sikap kepasrahan termasuk juga harapan besar 

mereka kepada zat yang maha kuasa agar dalam aktivitas mereka mencari nafkah 

untuk keluarga mereka di lautan lepas senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang 

 

2Arifuddin Ismail, Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012), h. 6. 

3Muh. Idham Khalid Bodi, Lokal Wisdom, Untaian Mutiara Hikmah dari Mandar Sulawesi 

Barat (Nuqtah: Jakarta timur, 2007), h. 89. 
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berlimpah, hingga yang paling penting adalah mereka bisa pulang dan kembali 

berkumpul dengan keluarga mereka di rumah. 

Berkaitan dengan hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh para nelayan, 

Islam telah memberikan petunjuk di dalam QS Al-Maidah 5: 96. 

Terjemahannya: 

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari 
laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam 
perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, 
selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-
Nyalah kamu akan dikumpulkan”.4 

Kemudian di ayat lain Allah swt., menjelaskan dalam QS Al-Nahl 16: 14. 

Terjemahannya: 

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat 
memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari 
lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar 
padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan 
supaya kamu bersyukur.”5 

Ada dua model relasi antara Islam dengan tradisi mappande sasi’ kedua model 

tersebut membumi membentuk habitat baru yang disebut tradisi Islam local. Pertama, 

dialog yang mempertemukan Islam dengan budaya local dengan menempatkan religi 

dan budaya local sebagai medan kontestasi. Misalnya, tradisi mappande sasi’ 

merupakan tradisi warisan leluhur yang telah dikenal oleh nelayan Mandar jauh 

sebelum datangnya Islam. Kedatangan Islam memberikan pengaruh terhadap 

terjadinya perubahan mantra dan agen budaya. Perspektif local tentang penguasa laut 

juga disentuh oleh Islam dengan tidak mengadakan perubahan secara total system 

 

4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: CV Fajar Mulya, t.th), h. 

156. 

5Departemen Agama Republik Indonesia: Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung; TB: Lubuk 

Agung, 1989), h. 404. 
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kepercayaan tentang laut tersebut. Islam sebagai agama baru tidak menolak nelayan 

Mandar untuk percaya bahwa ada kekuatan yang menyelimuti dalamnya lautan, 

namun Islam menyentuhnya secara bijak dan proporsional. Kedua, dialog yang 

mempertemukan Islam dengan budaya local dengan menempatkan budaya Islam 

sebagai pertemuan. Misalnya, tradisi akeka (aqiqah). Tradisi ini merupakan tradisi 

yang dikenal luas dalam Islam dan memang merupakan anjuran Rasulullah saw., 

tradisi ini dikenal oleh nelayan Mandar sejak Islam mulai diterima sebagai agama 

resmi. Tradisi ini mendapat sentuhan dengan menghdirkan dupa dan kue tradisional 

yang biasanya digunakan untuk melakukan tradisi mappande sasi’ bersamaan dengan 

pembacaan doa keselamatan dan doa dzikir bersama. Model ini merupakan 

kreatifitas-religius bagi nelayan Mandar.6 

Identitas kemandaran yang dimaksud adalah bahwa tradisi yang ada di 

kalangan masyarakat nelayan di dusun Tangnga-Tangnga merupakan pembeda atau 

ciri khas yang dimiliki oleh nelayan Mandar. Selain itu tradisi mappande sasi’  juga 

dianggap mendatangkan rezeki, keselamatan, serta keselamatan dari Allah swt., 

Kehidupan masyarakat di nelayan Mandar di dusun Tangnga-Tangnga masih 

sangat mengedepankan prinsip siwali parriq atau saling membantu. Akan tetapi 

konsep dari siwali parriq ini mencakup seluruh aspek kehidupan rumah tangga, baik 

itu dari segi penghasilan keluarga, hingga urusan-urusan rumah tangga yang lain. 

Misalnya ketika suami sedang berlayar di lautan, maka istri nelayan biasanya 

 

6Mansur, “Akomodasi Islam Terhadap Ritual Posasiq Mandar di Pulau Bungkutoko Sulawesi 

Tenggara”. Jurnal Dakwah, Vol. 19, no. 1 (2018): h. 8-9. 
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membantu mencari perekonomian keluarga dengan menenun sarung sutera, 

berdagang kecil-kecilan, hingga beternak.7 

Jika dahulu saat nelayan melakukan tradisi mappande sasi’ biasanya hanya 

yang menghadiri sandro, pemilik kapal, para nelayan, dan sekarang seiring 

berjalannya waktu tradisi ini mulai dihadirkan oleh kalangan para nelayan, pemuka 

agama, sandro, masyarakat setempat dan pemilik kapal. Masuknya modernisasi di 

tanah Mandar khususnya dusun Tangnga-Tangnga membuat masyarakat menjadikan 

sebagai doa keselamatan diri kepada Allah pencipta alam semesta.  

Bagi nelayan Mandar hamparan laut memiliki makna yang berarti bagi 

nelayan dan masyarakat pantai secara umum, di dalam terdapat banyak manfaat, 

menjadi tempat penghidupan bagi kebanyakan orang. Laut menjadi bagian diri 

mereka tanpa laut segalanya menjadi tidak berarti karena dari sanalah mereka bisa 

mencari kehidupan bagi keluarganya, dan laut pula yang meneguhkan eksistensi 

mereka hingga disebut sebagai nelayan. Mereka di laut dapat menganugerahkan 

banyak nikmat dalam kehidupan nelayan,tetapi juga terdapat hal-hal yang 

mengganggu, baik alam maupun gangguan dari makhluk-makhluk laut yang unik dan 

makhluk gaib lainnya. Bagi nelayan kehidupan di laut adalah kehidupan yang sangat 

keras dan penuh tantangan, laut yang sangat dalam, cuaca yang tidak menentu, 

gelombang laut yang tinggi, angin kencang yang sering muncul, pusaran air yang bisa 

menyeret perahu dan menenggelamkannya, bukan sesuatu yang harus dihindari, tetap 

harus dihadapi dengan keyakinan, keterampilan dan pengetahuan. Inilah tantangan 

 

7Kusnadi, Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir, (Yogjakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2009 ), h. 27. 
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yang seringkali dihadapi oleh para nelayan Mandar dalam aktivitas keseharian 

mereka di laut.8 

Mereka tidak menghindari gelombang tinggi yang ada di lautan atau ombak 

besar ketika sedang berada di tengah lautan. Laut dipandang sebagai tata ruang yang 

diyakini memiliki penjaga. Mereka meyakini bahwa penjaga laut juga pembawa 

kebaikan artinya selalu menginginkan adanya kebaikan di wilayah lautan. Jika 

penjaga ini diperlakukan dengan baik tentu mereka juga akan ramah kepada orang-

orang yang juga melakukan kebaikan. Sebaliknya, apabila nelayan melakukan 

kesalahan atau sesuatu yang buruk, maka penjaga laut akan menurunkan 

kemurkaannya seperti bencana alam seperti angin kencang atau angin topan dan 

boleh jadi muncul kejadian-kejadian aneh yang bisa membahayakan keselamatan 

nelayan. 

Prinsip nelayan yang diungkapkan dalam bahasa Mandar  jika pergi melaut 

Mua na lamba mi tau mosasiq di pamacoai kedzo-kedzo ta, da tau mappogau 

panggauang kadzae iya nappapole sussa di lolangan, da toi tau ragi-ragi dipau iya 

anu andiang sitinaya na dipau.” (jika kita hendak melaut, maka sebaiknya kita 

melakukan hal-hal yang baik dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan 

menyusahkan kita di laut nanti dan kita juga tidak boleh sembarangan dalam 

mengeluarkan kata-kata. 

Berangkat dari pemahaman bahwa laut mengandung banyak misteri, baik 

bahaya dan ancaman maupun yang mendatangkan nikmat rezeki, nelayan meyakini 

semua itu tidak terlepas dari adanya kekuatan yang menguasai segalanya. Penguasa 

 

8Hutasaut. R, Nelayan dalam Pembangunan ( Medan: PT. Bintang Sakti, 1971 ), h. 17. 
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keseluruhan alam ini diyakini oleh nelayan adalah Allah swt., karena tempat 

memohon pertolongan, dan mengadu atas segala persoalan yang mereka hadapi.9 

Selain nabi Nuh a.s. ada nabi lain yang juga disebut sebagai penguasa diseisi 

lautan, yaitu nabi Khidir disebut sebagai pemimpin dan penguasa lautan. Makhluk-

makhluk halus lainnya dianggap sebagai anggota di bawah kekuasaan dan perintah 

nabi Khidir. Diungkap oleh seorang Sandro dengan berbahasa Mandar yaitu “Mua di 

lai’ di sasiq, nabi Kheder toi tia kuasa, jari mua andangi tau macoa tappa’ na anna 

macoa toi kedzo di lolangan,mala tau tassala.” (saat kita kita berada di lautan, nabi 

Khidir lah yang menjadi penguasa, jadi jika kita tidak benar-benar meyakini hal itu 

dan tindakan serta sikap kita tidak baik di lautan maka bisa jadi kita akan celaka. 

Pemahaman tentang adanya dua nabi yang berkuasa di kehidupan nelayan 

Mandar adalah pemahaman yang diwariskan secara turun temurun dan dilestarikan di 

setiap kalangan dan generasi nelayan di dusun Tangnga-Tangnga pewarisannya 

dilakukan melalui budaya tutur dari orang-orang tua dan orang-orang yang pernah 

mengalami kejadian aneh di laut yang dimana cerita-cerita itu kemudian berpengaruh 

secara psikologis dan membentuk suatu kepercayaan tersendiri. Masyarakat nelayan 

memposisikan alam sebagai makhluk ciptaan tuhan yang harus dihargai dan 

diperlakukan secara baik-baik. Mereka mengakui Allah swt., merupakan sesuatu yang 

berada di bawah kehendak dan kuasa-Nya.10 

Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam sangat luas, karena 

nilai-nilai Islam menyangkut berbagai aspek dan membutuhkan telaah yang luas. 

 

9Ismail Arifuddin, Agama Nelayan, Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal, h. 219. 

 

10Ismail Arifuddin, Agama Nelayan, Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal, h. 7-8. 
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Pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam ajaran Islam untuk mengetahui 

mencakup tiga aspek sebagai berikut: 

1. Nilai akidah adalah terikat atau perjanjian yang teguh, dan kuat, tertanam 

dalam hati yang paling dalam. 

Akidah atau keimanan yang dimiliki setiap orang selalu berbeda. Akidah 

mempunyai tingkatan yang berbeda pula. Tingkatan-tingkatan iman adalah: 

a. Taqlid, tingkatan keyakinan berdasarkan pendapat orang lain tanpa dipikirkan. 

b. Yakin, tingkatan keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil yang jelas, tetapi 

belum menemukan hubungan yang kuat, antara objek keyakinan dengan dalil yang 

diperolehnya. 

c. Ainul yakin, tingkatan keyakinan berdasarkan dalil rasional,ilmiah dan mendalam 

sehingga mampu memberikan argumentasi terhadap sanggahan-sanggahan yang 

datang. 

d. Haquul yakin, tingkatan keyakinan yang disamping berdasarkan dalil-dalil 

rasional, ilmiah dan mendalam. 

2. Nilai syariah aturan yang diciptakan Allah swt., untuk semua hamba-

hambaNya agar diamalkan demi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Syariah mengandung nilai-nilai baik dari aspek ibadah maupun muamalah 

diantaranya: 

a. Kedisiplinan  

b. Social dan kemanusiaan 

c. Keadilan 

d. Persatuan 

e. Tanggung jawab 
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3. Nilai akhlak keadaan yang melekat pada jiwa manusia. Akhlak dalam ajaran 

Islam mencakup berbagai aspek, dimulai akhlak terhadap Allah swt., hingga 

terhadap sesama manusia dan terhadap lingkungan. 

Berbagai cara yang dilakukan untuk berakhlak kepada Allah swt., diantara 

sebagai berikut: 

a. Iman 

b. Ihsan 

c. Takwa 

d. Ikhlas 

e. Tawakkal 

f. Syukur 

g. Sabar 

Nilai akhlak terhadap sesama manusia sebagai berikut: 

a. Silaturrahmi 

b. Persaudaraan 

c. Persamaan 

d. Adil 

e. Rendah hati 

f. Baik 

g. Lapang dada 

Akhlak terhadap lingkungan adalah segala yang ada disekitar manusia, baik 

binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang tidak bernyawa dan 
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bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Sikap kekhalifahan ini menuntut 

adanya interaksi manusia dengan sesamanya dan juga alam.11 

B. Pengertian Tradisi dan Makna Simbol  

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa 

lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat 

diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi 

yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Dari 

pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun-

temurun dari setiap aspek kehidupannya yang dapat dirubah diangkat, ditolak, dan 

dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.12 

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat 

diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu 

mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 

2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia 

dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai tanda-tanda hasil karya manusia. 

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, 

wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan social yang terstruktur. 

Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui: 

 

11Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Cet. I; Semarang: Toha Putra Grup, 1994), h. 124-

125. 

12Dick Hartoko, Strategi Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), h. 11. 
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a. Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar 

individu dalam kelompok).adat istiadat suatu masyarakat di daerah tersebut. Adat 

istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu terkadang yang disampaikan tidak 

sama persis dengan yang terjadi di masa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan 

sesuai perkembangan zaman. 

b. Nasehat para leluhur dilestarikan dengan cara menjaga melalui ingatan kolektif 

anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun-temurun dari 

satu generasi ke generasi selanjutnya. 

c. Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan 

lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat. 

d. Membuat suatu peringgatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa 

lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau 

makanan.13 

Simbol adalah tanda sakral dalam kehidupan keagamaan. Simbol terdiri dari 

berbagai sistem, model dan bentuk yang berhubungan dengan manusia sesuai dengan 

kebutuhannya. Simbol adalah ciri khas agama, karena simbol lahir dari sebuah 

kepercayaan, dari berbagai ritual dan etika agama. Simbol dimaknai sebagai sebuah 

tanda yang dikulturkan dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kultur dan 

kepercayaan masing-masing agama. Kultur ini kemudian melahirkan sebuah sistem 

dan struktur simbol yang dapat membentuk manusia menjadi homo simbolicus dalam 

tipe atau pola religiusnya.14 

 

13Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan hidup (Hasanuddin University Press, 

1997), h. 1-3. 

14Mundzirin Yusuf, Islam dan Budaya Lokal, (Yogyakarta: Pokia Akademik UIN Sunan 

Kalijaga, 2005), hal. 4 – 5. 
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Dalam sudut pandang agama merupakan suatu tindakan simbolis agama. 

Penghadiran kembali pengalaman keagamaan dalam bentuk kultus adalah pokok bagi 

kehidupan kelompok keagamaan yang bersangkutan hal itulah yang disebut 

simbolis.15 

Adanya ritual merupakan salah satu dari budaya masyarakat yang penuh 

dengan symbol-simbol. Sebagai makhluk yang berbudaya, segala tindakan-tindakan 

manusia baik tingkah laku,bahasa, ilmu pengetahuan maupun religinya selalu 

diwarnai dengan simbolisme yaitu suatu tata pemikiran atau faham yang menekankan 

atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri kepada symbol-simbol. Symbolisme 

selain menonjol peranannya dalam hal religi juga menonjol peranannya dalam hal 

tradisi atau adat istiadat. Dalam hal ini simbolisme dapat dilihat dalam upacara-

upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat yang merupakan warisan turun 

temurn dari generasi yang tua ke generasi berikutnya yang lebih muda.16 

Simbol atau lambang sebagai sarana atau mediasi untuk membuat dan 

menyampaikan suatu pesan, menyusun sistem epistimologi dan keyakinan yang 

dianut. Simbol adalah representasi dari sebuah gagasan, ini di contohkan seperti 

Ka’bah sebagai benda sakral juga menjadi simbol umat Islam. Umat Islam 

diperintahkan untuk sholat menghadap kiblat, dimana Ka’bah menjadi kiblat umat 

Islam. Adapun dalam sejarah pemikiran, istilah simbol memiliki dua arti yang sangat 

berbeda dalam pemikiran dan praktek keagamaan, simbol dapat dianggap sebagai 

 

15Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 164. 

16Budiono Herusatato, Simbolisme Dalam Budaya Jawa (Yogyakarta: Hanindita, 1983), h. 29-

30. 
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gambaran kelihatan dari realitas transenden, dalam sistem pemikiran logis dan 

ilmiah.17 

Adapun Simbol mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Simbol memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan dunia material dan 

sosial dengan membolehkan mereka memberi nama, membuat katagori, dan 

mengingat objek-objek yang mereka temukan dimana saja. Dalam hal ini 

bahasa mempunyai peran yang sangat penting. 

2. Simbol menyempurnakan manusia untuk memahami lingkungannya.  

3. Simbol menyempurnakan kemampuan manusia untuk berfikir. Dalam arti ini, 

berfikir dapat dianggap sebagai interaksi simbolik dengan diri sendiri.  

4. Simbol meningkatkan kemampuan manusia untuk mecahkan persoalan 

manusia. sedangkan manusia bisa berfikir dengan menggunakan simbol-simbol 

sebelum melakukan pilihan-pilihan dalam melakukan sesuatu. 

5. Penggunaan simbol-simbol memungkinkan manusia bertransendensi dari segi 

waktu, tempat dan bahkan diri mereka sendiri. Dengan menggunakan simbol-

simbol manusia bisa membayangkan bagaimana hidup dimasa lampau atau 

akan datang. Mereka juga bisa membayangkan tentang diri mereka sendiri 

berdasarkan pandangan orang lain.  

6. Simbol-simbol memungkinkan manusia bisa membayangkan kenyataan-

kenyataan metafisis seperti surga dan neraka.  

7. Simbol-simbol memungkinkan manusia agar tidak diperbudak oleh 

lingkungannya. Mereka bisa lebih aktif ketimbang pasif dalam mengarahkan 

dirinya kepada sesuatu yang mereka perbuat.18 

 

17Sujono  Soekamto, Sosioligi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.187.  
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Dick Hartoko dalam bukunya Strategi Kebudayaan menguraikan tentang 

pengertian dan proses terwujudnya symbol dalam kebudayaan manusia, antara lain: 

a. sejumlah pengarang membedakan antara tanda dan symbol. Tanda mempunyai 

pertalian tertentu dan tetap dengan apa yang ditandai. Terdapat juga symbol yang 

semata-mata berdasarkan perjanjian serupa. 

b. terdapat juga simbol-simbol yang terbina selama berabad-abad. Lambang-lambang 

purba seperti api, air, matahari, ikan dan sebagainya mempunyai fungsi yang 

kadang-kadang religius. Kadang-kadang seni dan teknis semata-mata sebagai alat 

komunikasi. 

c. lambang-lambang mengejawantahkan proses belajar, sehingga kita seolah-olah 

dapat naik menara lalu memandang daerah-daerah yang luas yang dulu tidak kita 

kenal lalu juga tahu arah mana kita harus berkiblat. Manusia lalu tidak lagi seperti 

hewan terkurung dalam lingkungan. 

d. Lambang-lambang memperlihatkan sesuatu dari kaidah yang berlaku dalam 

perbuatan manusiawi, pengertian dan ekspresi. Kaidah-kaidah tersebut tidak hanya 

bertalian dengan akal budi dan pengertian manusia, tetapi dengan seluruh pola 

kehidupannya, seluruh perbuatan dan harapan manusia. 

e. lambang-lambang terdapat di luar badan manusia dan tidak terikat oleh naluri 

jasmaniah. Manusia dapat menangani simbol-simbol. Simbol muncul bila manusia 

sedang belajar atau bila proses belajar sedang berlangsung.19 

 

 

 

18Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern (Jakarta : Prestasi Pusaka, 2007), h. 110. 

19 Budiono Herusatoto, Simbolisme Jawa, h. 19-22. 
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C. Pengaruh Sosial Budaya 

Pengaruh sosial merupakan bagian pengaruh budaya. Pengaruh sosial meliputi 

perubahan dalam perbedaan usia, tingkat kelahiran, dan penurunan rasa kekeluargaan 

antara anggota masyarakat sebagai akibat terjadinya arus urbanisasi dan modernisasi. 

Perngaruh budaya menyangkut banyak aspek dalam kehidupan seperti kesenian, ilmu 

pengetahuan, tekonologi, aturan-aturan hidup berorganisasi, dan filsafat. Pengaruh 

social dan pengaruh budaya yang terjadi dalam masyarakat saling berkaitan, tidak ada 

masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada 

kebudayaan tanpa masyarakat. 

Setiap masyarakat pada dasarnya yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya 

dapat dipastikan akan mempengaruhi. Adanya pengaruh tersebut akan dapat diketahui 

bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada 

masa tertentuyang kemudian membandingkan dengan keadaan masyarakat pada yang 

lampau. Pengaruh yang terjadi di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan suatu 

proses yang terus-menerus, ini berarti bahwa setiap masyarakat kenyataannya akan 

mengalami perubahan-perubahan. Tetapi perubahan yang terjadi antara masyarakat 

yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama. Hal ini disebutkan adanya 

suatu masyarakat yang mengalami perubahan yang lebih cepat bila dibandingkan 

dengan masyarakat lainnya. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang tidak 

menonjol atau tidak menampakkan adanya suatu perubahan yang terjadi di 

masyarakat, juga terdapat adanya perubahan yang memiliki pengaruh yang luas 

maupun yang terbatas. Selain itu juga ada pengaruh yang prosesnya lambat , dan ada 

juga pengaruh yang prosesnya berlangsung dengan cepat. 
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Pengaruh social merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat akan 

menimbulkan ketidak sesuaian antara unsur-unsur social yang ada di dalam 

masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai 

fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.20 

Persamaan antara pengaruh social dan pengaruh budaya adalah keduanya 

berhubungan dengan masalah penerimaan cara-cara baru atau suatu perubahan 

terhadap cara-cara hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. 

Kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku yang timbul karena 

interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara 

simbolis dan bukan muncul karena warisan biologis. 

Proses pengaruh social dapat diketahui ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap 

masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat. 

2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh 

perubahan pada lembaga-lembaga social yang lain. 

3. Perubahan yang berlangsung sangat cepat, biasanya mengakibatkan 

disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri atau 

adaptasi. 

4. Suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan atau spiritual saja, 

karena keduanya mempunyai hubungan yang timbale balik yang kuat. 

Faktor penyebab pengaruh social digolongkan pada faktor dari dalam dan dari 

luar masyarakat. Faktor yang berasal dari dalam: 

 

20Elly M. Setadi. dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h. 

49. 
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a. Bertambah dan berkurangnya penduduk 

b. Penemuan-penemuan baru 

c. Pertentangan atau konflik 

Faktor yang dari luar: 

a. Terjadinya bencana alam atau kondisi lingkungan fisik 

b. Peperangan 

c. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain21 

Dampak positif pengaruh social budaya sebagai berikut: 

1). Manusia semakin mudah dan cepat dalam menyelesaikan aktivitasnya. 

Manusia semakin mudah dan cepat dalam menyelesaikan aktivitasnya. 

2). Integrasi social semakin meningkat. 

3). Kualitas individu dan masyarakat semakin baik, seiring perkembangan 

teknologi baru 

4). Mobiltas social semakin cepat 

5). Pola pikir manusia semakin berkurang melalui pertukaran budaya, pertukaran 

informasi yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. 

Adapun dampak negatif pengaruh social budaya sebagai berikut:   

1). Peningkatan angka kemiskinan 

2). Jumlah pengangguran semakin tinggi 

3). Peningkatan angka kriminalitas 

4). Terjadi konflik social 

5). Individualitas semakin meningkat22 

 

21Nanang Martono, Sosisologi Perubahan Sosial (Cet. II; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 12-19. 

22Nanang Martono, Sosisologi Perubahan Sosial, h. 26-28. 
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D. Kerangka Konseptual  

Mappande Sasi  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                      

                                                                                                                               

                                                                                                                     

                                                                                                           

                                                                                                             

                                                                                                        

 

Keterangan: 

                  Garis yang menjelaskan rumusan masalah 

                  Garis yang memberi hubungan keseluruhan 

                  Garis yang mempunyai hubungan sepihak   

Penjelasan Konsep 

Masyarakat manapun di dunia ini memiliki kebiasaan yang berbeda yang 

berbeda dengan masyarakat lainnya dalam memandang hidup dan kehidupan, 

berdasarkan tradisi mappande sasi’ yang dilakukan oleh dusun Tangnga-Tangnga 

Kabupaten Polewali Mandar memiliki kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan 

masyarakat lainnya dalam hal memandang laut. Mereka menjadikan laut sebagai 

tempat mereka mencari nafkah kebanyakan dari mereka berprofesi nelayan dan 

memiliki kebiasaan yang diwarisi oleh nenek moyang sampai saat ini masih 

Mappande Sasi’ 

Sejarahnya Budaya Islam Makna Simbol 

Pengaruh Sosial Budaya 
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dipertahankan. Tradisi mereka lakukan pada saat ingin pergi melaut menangkap ikan 

dengan tujuan mendapat perlindungan dari Allah swt., rejeki yang banyak serta 

keselamatan setelah melaut selama berbulan-bulan. Dulunya tradisi mappande sasi’ 

itu hanya dihadiri oleh sandro, para nelayan, dan pemilik kapal. Pada saat Islam telah 

masuk ke tanah Mandar tradisi ini mulai menghadirkan tokoh agama seperti ustadz 

atau ulama lainnya untuk membacakan sebuah doa dzikir bersama serta doa 

keselamatan para nelayan yang hendak pergi melaut dengan tujuan diberi 

keselamatan penjaga laut kadang mendatangkan bahaya bagi nelayan, selalu 

mengingat Allah swt., menjaga tata karma di laut dan sehat sampainya datang 

kembali kepada keluarganya.  

Tradisi mappande sasi’ dilaksanakan setiap tahun sebagai acara syukuran bagi 

para nelayan masyarakat di dusun Tangnga-Tangnga atas apa yang mereka dapatkan 

selama pergi melaut. Dan adapun prosesi pelaksanaan dan sesajen mereka bawa 

memberikan makna simbol yang positif yang bernilai-nilai ajaran Islam menjadi 

bagian integral dan esensial dari tradisi masyarakat setempat sebagai tanda atau pesan 

keselamatan hidup, serta menjadi sarana untuk dimudahkan diberi rezeki pedoman 

dalam hidupnya masyarakat dan tetap selalu mengingat kepada Allah swt untuk tetap 

selalu berdoa. Tradisi mappande sasi’ dapat memberikan pengaruh social budayanya 

yaitu dilihat nilai negatif dalam pelaksanaan tradisi ini yang dialami oleh generasi tua, 

generasi muda menyebut sebagai aliran sesat, melakukan praktek ke musyrikan, dan 

mengubah ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal mereka tidak mengetahui yang 

sebenarnya tradisi mappande sasi’ itu bisa memberikan banyak nilai positif bagi 

masyarakat dusun Tangnga-Tangnga dapat membangkitkan kebersamaan, tolong-

menolong, mempererat tali silaturrahmi sesama nelayan, dan memperkokoh persatuan 
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solidaritas antarwarga. Kegiatan ini melahirkan, berbagai nilai, norma, aturan 

pergaulan, perilaku antar manusia, dan lingkungan. Pengaruh tradisi mappande sasi’ 

dari segi sosialnya membangun keharmonisan antara manusia dengan panjaga laut, 

meningkatkan kebersamaan dalam masyarakat, bekerja sama dengan kelompok 

nelayan. Tradisi mappande sasi’ sebagai suatu tradisi yang merupakan warisan nenek 

moyang yang masih dipertahankan sampai sekarang. 
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`BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk menyajikan gambaran lengkap 

mengenai settingan sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi, yang terbentuk 

dengan cara mendeskripsikan suatu fenomena peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 

kehidupan manusia. Penelitian deskriptif ditinjau dari fenomena peristiwa-peristiwa 

yang akan diteliti, dengan menggunakan teknik dan alat-alat, tempat dan waktu.1 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian Kabupaten Polewali Mandar yang beribukota di Polewali 

antara 3°4’10’’-3°32’00’’ Lintang Selatan dan 118°40’27’’-119°29’41’’Bujur Timur, 

yang berbatasan dengan Kabupaten Mamasa di sebelah utara dan Kabupaten Pinrang 

di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah selat 

Makassar dan Kabupaten Majene. Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali 

Mandar, Sulawesi Barat, di perintah oleh seorang Kepala Desa yang berkantor di 

Desa Tangnga-Tangnga. Di Dusun Tangnga-Tangnga berada di sepanjang pesisir 

pantai jalan poros yang berbatasan dengan Desa Karama.2 

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan di Desa 

Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan 

 

1Vishal Aji Armansyah, “Pengertian Deskriptif”, http://rumus.co.id (diakses tanggal 26 

Oktober 2019). 

2Data diperoleh dari Peta Rupa Bumi Bakosurtanal dan Hasil Survey 2017 dalam Peta Geologi 

Kabupaten Polewali Mandar. 

http://rumus.co.id/
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lokasi penelitian dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan  bahwa di Desa 

Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi  Sulawesi  Barat  merupakan  

lokasi dekat  dari tempat tinggal  penulis. Pemilihan tempat penelitian juga 

didasarkan pada tradisi Mappande Sasi’ masyarakat yang  berdomisili di Desa 

Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar sebagian besar penduduknya adalah 

bekerja sebagai nelayan. Selain itu masyarakat nelayan Tangnga-Tangnga masih 

melaksanakan tradisi tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah maka 

pendekatan yang akan digunakan adalah: 

1. Pendekatan Sejarah  

Pendekatan sejarah adalah cara pandang untuk melihat sesuatu dengan 

mendasarkan pada analisis rekonstruksi peristiwa masa lampau berdasarkan data-data 

dan fakta atau bukti sejarah untuk mengungkapkan peristiwa sejarah secara ilmiah 

(objektif dan valid).3 

Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti berusaha memahami, 

menafsirkan fakta sejarah yang ada tanpa keraguan dan menelusuri perkembangan 

suatu fenomena yang sedang diteliti serta dapat dilacak dengan melihat kapan 

peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa 

tersebut. 

 

 

 

3Dudung Abdurrahman, Metodologi Pendekatan Sejarah, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2015),h. 6. 
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2. Pendekatan sosiologi  

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan sosiologis adalah suatu ilmu yang 

menjelaskan tentang hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lain. 

Pendekatan ini sangat penting karna kenapa dalam agama juga di temukan 

permasalahan sisial antar makhluknya. Cara pemahaman dalam pendekatan sosiologi 

agama dapat dengan mudah bagi kita yang masih terlalu awam karna, agama saja 

diturunkan juga karna adanya kepentingan sosial.4 

Dengan melakukan pendekatan ini kita dapat melihat dari sikap, tindakan, dan 

cara berfikir, yang ditimbulkan pada masyarakat Tangnga-Tangnga terutama para 

posasiq atau nelayan ketika hendak berangkat ke laut menangkap ikan. 

3. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan memaknai atau hakikat yang sebenarnya dari suatu gejala objek 

yang dikaji melalui jiwa atau kesadaran objek itu sendiri dalam arti bahwa 

membiarkan gejala yang diteliti berbicara sendiri secara tulus dan apa adanya, tidak 

boleh ada upaya-upaya luar dari sang peneliti membuat prakonsepsi yang macam-

macam apalagi berlebih-lebihan dan dapat memahami adanya keterkaitan objek 

dengan nilai-nilai tertentu misalnya keadilan dan kemanusiaan.5 

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, peneliti dapat memahami 

tradisi Mappande Sasi’ ini melalui sudut pandang pelaksana atau pelaku masyarakat 

setempat yakni berusaha menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai 

 

4Ma’mun mu’min, Pendekatan Studi Islam (Suatu Tinjauan Lingkup Perspektif dan Orientasi 

(Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 81. 

5Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Cet. II :Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 103-104. 
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pengalamannya dalam suatu peristiwa.6 

Melihat tradisi Mappande Sasi’ pada masyarakat Tangnga-Tangnga 

Kabupaten Polewali Mandar dengan menggali data berdasarkan apa yang dipahami 

oleh masyarakat terhadap objek yang diteliti tanpa melakukan kritikan secara tajam 

kepada mereka dan harus mengikuti alur sesuai dengan apa yang dipahami oleh 

masyarakat. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan adalah data primer, yaitu data empirik yang 

diperoleh dari informan penelitian dan data skunder.  

1. Data  Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, ikut 

serta menyaksikan langsung kejadian dengan cara mencari melalui wawancara 

dengan narasumber terkait dengan penelitian. Masalah yang akan  diteliti  dan yang  

menjadi  informan  yaitu para masyarakat yang berada dalam di Desa Tangnga-

Tangnga Kabupaten Polewali Mandar seperti Punggawa atau pemimpin Nelayan, 

Sandro, Tokoh Masyarakat, warga dan Tokoh Agama (Ustadz).  

2. Data  sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa buku seperti jurnal, 

artikel, karya ilmiah dan lain-lain. Namun pada intinya merupakan data yang sudah 

ada campur tangannya si peneliti.7 

 

 

6Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Sosial Agama, Pendekatan Teori dan Praktek , h. 74. 

7Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 

10. 
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D. Metode  Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 

1. Metode observasi (pengamatan) 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang sudah diteliti.8 Dalam melakukan observasi peneliti harus 

turun langsung ke lokasi penelitian, guna mengamati dan mencatat sebanyak 

mungkin dan data-data yang diperlukan dalam penelitiannya. 

2. Metode wawancara   

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya wawancara tidak dilakukan secara 

terstruktur ketat. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada 

kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara tidak secara formal terstruktur. 

Wawancara mendalam dapat dilakukan pada waktu dan kondisi konteks yang 

dianggap paling tepat guna mendapat data yang rinci, jujur dan mendalam. 

Wawancara mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas 

tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau penderian secara lisan dari seorang 

responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.9  

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen.10 Data yang dikumpulkan dengan teknik 

 

8Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), h. 

173. 

9Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, h 129. 

10Hunan Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. II; Jakarta: 

Bumi Kasara, 2009), h. 69. 
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dokumentasi berasal dari buku-buku maupun gambar yang kemudian diteliti dan 

dikaitkan dengan kenyataan yang dihadapi di lokasi penelitian.  

E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. 

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan instrumen penelitian seperti, 

pedoman wawancara, pedoman observasi, maupun checklist untuk wawancara yang 

akan dilakukan, dan alat perekam. 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.11 Adapun dalam pengolahan data digunakan metode-

metode sebagai berikut: 

1. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 89. 
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3. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan 

data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik 

kesimpulan. 

F. Pengujian Keabsahan Data  

Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan beberapa cara untuk 

mengecek keakuratan data. Adapun cara tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pengamatan terus-menerus untuk memahami secara mendalam atau 

dilakukan pengamatan secara berulang-ulang supaya data yang didapatkan 

betul-betul sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

2. Mengecek kembali suatu data atau informasi yang diperoleh. 

3. Mendiskusikan narasumber secara langsung pada saat wawancara dalam bentuk 

penyampaian rangkuman hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti. 

4. Melakukan pengecekan kecukupan referensi dengan mengarsip data-data yang 

sudah dikumpulkan selama penelitian di lapangan. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung merupakan salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali mandar, secara geografis wilayah ini 

mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a.  Sebelah barat Kecamatan Tinambung berbatasan dengan Kabupaten Majene. 

b.  Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatam Campalagian Kabupaten Polman. 

c.  Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mamasa Kabupaten Polman. 

d.  Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tangnga-Tangnga di pesisir Laut 

Mandar.1 

 Dengan melihat batas-batas yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

diketahui bahwa Masyarakat Tangnga-Tangnga di Kecamatan Tinambung juga salah 

satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Polman berada di pesisir pantai berbatasan 

dengan Desa Karama, Dusun Ba’barura dan Dusun Ga’de., 

1.  Keadaan Alam  

a. Desa Tangnga-Tangnga memiliki kekayaan alam yang melimpah terutama di 

sektor nelayan, Sumber hasil kelautan dan perikanan adalah laut dan tambak. 

b. Jumlah Nelayan sekitar + 1800 orang 

c. Jumlah pemilik usaha perikanan sebanyak 25 0rang 

d. Jenis usaha perikanan meliputi tambak, banrong  jali, jaring/pukat 

 
1Sumber Data: Kantor Desa Tangnga-Tangnga, 20 Juni 2020. 
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e. Jenis ikan hasil tangkapan berupa ikan tongkol/cakalang, bandeng, baronang, 

layur, cumi, uang/lobster dan lain-lain. 

2. Jumlah Penduduk 

Penduduk wilayah Kecamatan Tinambung tahun 2019/2020 sebanyak 62974 

Orang. Lebih jelas dapat dilihat tabel : 

                                           TABEL I 

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TINAMBUNG TAHUN 

2019/2020 

NO 

 

 

Desa/Kelurahan Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Tinambung 

Lekopa’dis 

Tandung 

Galung Lombok 

Karama 

Tangnga-Tangnga 

Sepa’Batu 

Batulaya 

4688 

4477 

3297 

4235 

5590 

3553 

4331 

4254 

 

2852 

3658 

2436 

3569 

3738 

3855 

3809 

4632 

7540 

8135 

5733 

7804 

9328 

7408 

8140 

8886 

 

 Jumlah 34425 28549 62974 
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TABEL II KONDISI DESA TANGNGA-TANGNGA 

No. Dusun 
Luas 

(Km2) 

1. 

2. 

3. 

. 

 

. 

Ga’de 

Tangnga-Tangnga 

Ba’barura  

0,26 

0,08 

0,27  

  Sumber  Data Kantor Desa Tangnga-Tangnga 2020 

3. Pertanian dan Perkebunan  

a. Luas lahan pertanian dan perkebunan + 302 Ha 

b. Jenis hasil perkebunan seperti ubi kayu, pisang dan kelapa. 

4. Peternakan  

TABEL III POPULASI TERNAK DUSUN TANGNGA-

TANGNGA 

No Populasi Ternak Jumlah / Ekor 

1 populasi ternak sapi 73 

2 populasi ternak kambing 612 

3 populasi ternak unggas 1528 

4 populasi ternak kerbau 15 

  Sumber : Data kantor Desa Tangnga-Tangnga 2020 

5. Kondisi Demografi Berdasarkan Pekerjaan 

TABEL IV 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Nelayan 1800 
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2 Petani 110 

3 PNS 60 

4 Pensiunan 30 

5 Pedagang/Wiraswasta 26 

6 Karyawan Swasta 12 

Sumber  Data Kantor Desa Tangnga-Tangnga sensus penduduk 2020 

B. Sejarah Munculnya Tradisi Mappande Sasi’ Pada Masyarakat Tangnga-

Tangnga Kabupaten Polewali  Mandar 

1. Sebelum Islam Tradisi Mappande Sasi’ 

Masyarakat Mandar sebagai gugusan etnik yang mendiami wilayah yang 

cukup luas membutuhkan sejarah masa lalu, awalnya kerajaan di Mandar dibentuk 

kerajaan Balanipa pada awal abad ke-16 dan Raja saat itu bernama I Manyambungi. 

Di kawasan itu terdiri dari 7 kerajaan kecil yang terletak di pantai. Pada akhir abad 

ke-16 kerajaan-kerajaan kecil tersebut sepakat membentuk federasi yang dinamakan 

Pitu Baqbana Binanga berarti Tujuh Kerajaan di Muara Sungai dan Pitu Ulunna Salu 

berarti tujuh kerajaan di kawasan pegunungan.  

Disinilah nelayan Mandar masih menganut kepercayaan animisme dan 

dinamisme, mereka percaya adanya para dewa,roh, tempat-tempat yang dianggap 

keramat, tempat bersemayam dan di dalam roh-roh terutama pohon yang rindang 

daunnya. Tradisi Mappande sasi’ zaman dahulu yakni tradisi masyarakat nelayan 

etnik Mandar dengan cara memberi sesajen kepada laut yang masih kental dengan 

aura-aura mistis, bahkan seluruh masyarakat lebih antusias ikut menyaksikan 

langsung dan belum menghadirkan tokoh agama hanya saja dipimpin oleh seorang 

dukun (Sandro). Menurut warga masyarakat Tangnga-Tangnga sosok penjaga laut 
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(sosok Gurita Raksasa dan Buaya) kadang menampakkan dirinya di tepi pantai ketika 

acara mappande sasi’ berlangsung ini menandakan bahwa selama acara mappande 

sasi’ dilakukan dengan baik serta menjauhkan kata-kata senonok yang tidak pantas 

untuk diucapkan di Laut. Dan mereka meyakini penjaga laut juga sesungguhnya 

pengembang kebaikan.2 

Endaswara mengklasifikasi tradisi menjadi dua. Pertama, tradisi krisis hidup 

artinya tradisi yang berhubungan dengan krisis hidup manusia. Manusia pada 

dasarnya akan mengalami krisis hidup, ketika masuk dalam peralihan. Pada masa ini 

dia akan masuk dalam lingkup krisis karena terjadi perubahan tahapan hidup 

termasuk dalam lingkup antara lain kelahiran, pubertas dan kematian. Kedua, tradisi 

gangguan, yakni tradisi sebagai negosisasi dengan roh agar tidak mengganggu hidup 

manusia.3 Jadi ketika pra Islam tradisi mappande sasi’ ini dimasukkan dalam konsep 

kedua yaitu tradisi sebagai negoisasi dengan roh agar tidak mengganggu kehidupan 

manusia. 

2. Setelah Islam Tradisi Mappande Sasi’ 

Sekitar abad XVII M tepatnya 1610 M yang dibawa oleh Arab Muslim, 

Syaikh Abdurrahim Kamaluddin, bersama para mubaligh dari Makassar. Sebelumnya 

kehidupan tradisional suku Mandar masih menganut kepercayaan animisme dan 

dinamisme. Kehadiran Islam di tengah-tengah mereka membawa ajaran dan nilai 

baru. Pertemuan dua kebudayaan tersebut melahirkan akulturasi antara Islam dengan 

kebudayaan Mandar (tradisi local) yang kemudian membentuk suatu tatanan nilai 

tersendiri menjadi tradisional Islam local, seperti tradisi nelayan Pambusuang. 

 

2Sahabuddin (57 tahun). Nelayan, wawancara, Desa Tangnga-Tangnga 9 Juni 2020. 

3Endaswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2003), h. 175.  



46 
 

Sejak kedatangan Islam, agama ini menjadi bagian prinsip dalam seluruh 

aspek kehidupan mayoritas orang Mandar. Ketika membicarakan orang Mandar, 

maka harus pula membaca Islam sebagai landasan agama dan kepercayaan mereka. 

Islam telah menyatu dalam struktur social dan budaya Mandar. Islam dan budaya 

local menghasilkan istilah yang dikenal sebagai agama local atau agama nelayan 

dengan kehadiran agama nelayan Mandar inilah menjadi persentuhan Islam dengan 

budaya Mandar. 

Penerimaan Islam bagi orang Mandarpun, khususnya pada masyarakat 

Tangnga-Tangnga, disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, telah terjadi benih-

benih religi pada masyarakat seperti kepercayaan dan praktik ritual. Kedua, ajaran 

Islam dipandang memiliki kemiripan dengan kepercayaan lama yang mereka anut, 

seperti mahluk halus dan kekuatan gaib. Ketiga, nilai-nilai ajaran Islam dipandang 

sebagai kebenaran. Ketika Islam telah masuk dalam kehidupan nelayan masyarakat 

Tangnga-Tangnga maka praktik-praktik local mulai di ubah dan di tampilkan berbaur 

dengan Islam memberikan pengaruh yang baik dikalangan masyarakat kemudian 

menghadirkan tokoh agama untuk membacakan barazanji, sholawatan, zikir serta doa 

keselamatan para nelayan hendak melaut.4  

Kedekatan masyarakat nelayan Mandar dengan kehidupan laut terungkap 

dalam pepatah atau peribahasa mereka yang berbunyi: 

 “ mua melo lambing sau dilolongan, da mupissalai lembong, apa lembong 
tu’u mipatada apa anu nadikattai”. 

Terjemahnya:  

“Jika hendak menyebrang ke suatu pulau, maka jangan menghindari 
gelombang, karena gelombang laut itulah yang bisa menghantarkan kita ke 
tempat tujuan.” 

 

4 Ismail Arifuddin, Agama Nelayan: Islam Lokal di Tanah Mandar, h. 5. 
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Nelayan Mandar meyakini bahwa laut memiliki kekuatan yang gaib atau 

penjaga laut mereka senantiasa menghormati dan memperlakukan penjaga laut demi 

kebaikan para nelayan. Para pawang perahu selalu mengingatkan nelayan agar 

berhati-hati di laut sebagaimana bunyi ungkapan: 

“Mua nasauwi tau dzi sasiq dipacoai pappinaqditta, dipacoai toi 
kedzokedzota, daleqba mappapia anu mikkeallaq-allaq, battuanna anu 
andiang sittinaya nadzipogau”. 

Terjemahnya: 

Kalau hendak melaut, hendaknya membenahi diri, memperbaiki perilaku dan 
jangan melakukan perbuatan tercela di laut. 

Nasihat dari pawang perahu itu mewarisi dari ajaran atau ilmu yang diperoleh 

dari para ulama yang memiliki pengaruh yang kuat serta dihormati di kalangan 

masyarakat nelayan Mandar. Nelayan Mandar juga meyakini dua sosok yang 

dianggap sebagai penguasa laut yaitu Nabi Nuh dan Nabi Khidhir. Nabi Nuh 

ditempatkan pada nabinya perahu keyakinan ini di inspirasi dari kisah Nabi Nuh yang 

membuat perahu pertama kali di musim kemarau di atas gunung seperti yang termuat 

dalam Allah berfirman QS Hud/11: 38 

◆⧫◆  → 
☺→◆  ▪⧫  ◼⧫  ⧫    
❑⬧        ⧫⬧ 

  ⬧    ⬧  
⧫    ☺  ⧫◼ 

     

Terjemahnya:  

Dan mulailah Nuh membuat bahtera. dan Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati 

Nuh, mereka mengejeknya. berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek Kami, Maka 

Sesungguhnya Kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami).5 

Nabi nuh diyakini sebagai penguasa perahu maka setiap naik di perahu untuk 

melaut, nelayan membaca basmalah kemudian disambung dengan bacaan Nabi Nuh 

 

5 Kementerian Agama Republik Indonesia .Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 181. 
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di uluang; Nabi Ibrahim di tangnga. Setelah menyebut Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan 

Nabi Khidir sebagai pemimpin dan penguasa lautan, maka makhluk-makhluk halus 

lainnya dianggap berada di bawah kekuasaan dan perintah Nabi Khidir. Dengan 

kepercayaan seperti itulah para nelayan Mandar dengan tenang melaut. selain itu, 

para nelayan juga memiliki pengetahuan tentang paissangang posasiang (ilmu 

kenelayanan) yang di dalamnya terdapat pengetahuan ilmu gaib. Penguasaan ilmu ini 

dimaksudkan sebagai ilmu pelengkap yang harus ada pada diri seorang nelayan. 

Narasumber mengungkapkan ketika para nelayan berada di tengah lautan ini niat 

yang baca doa Nabi Khidir dengan berbahasa Mandar.  

Mua dilai di sasi’ nabi kheder toi na kuasa, jari mua andangi tau macoa 
tappa’na anna macoa toi kedzo di lolangan, mala tau tassala. 

Terjemahnya: 

Saat kita berada dilautan, nabi Khidir lah yang menjadi penguasa, jadi jika 
kita tidak benar-benar meyakini hal itu dan tindakan serta sikap kita tidak baik 
di lautan maka bisa jadi kita akan celaka. 

Pemahaman tentang adanya dua Nabi yang berkuasa di kehidupan Nelayan 

Mandar ini adalah pemahaman yang diwariskan secara turun temurun dan 

dilestarikan di setiap kalangan dan generasi nelayan masyarakat Tangnga-Tangnga. 

Pewarisannya dilakukan melalui budaya tutur dari orang-orang tua dan orang-orang 

yang pernah mengalami kejadian aneh di laut yang dimana cerita-cerita ini kemudian 

berpengaruh secara psikologi dan membentuk suatu kepercayaan tersendiri. Para 

nelayan juga tak bisa lepas pula dari bantuan doa dari tokoh agama ketika pergi 

melaut karena iringan doa yang dilantunkan menjadi doa keselamatan nelayan dan 

pulang dengan selamat.6 

 

6 Ismail Arifuddin, Agama Nelayan: Islam Lokal di Tanah Mandar, h. 131-133. 
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Islam menyentuhnya secara bijak dengan budaya local dengan menempatkan 

tradisi Islam sebagai medan pertemuan. Tradisi ini dikenal oleh nelayan Mandar yaitu 

acara mappande sasi’ sejak Islam mulai diterima sebagai agama resmi tradisi ini 

mendapat sentuhan dengan memakai kemenyang dan kue tradisional yang biasa 

digunakan untuk melakukan acara mappande sasi’ dengan pembacaan barazanji.7 

khususnya yang berada di wilayah pesisir , mereka sangat dekat dengan laut 

dan juga dianggap sebagai tempat atau kawasan yang memiliki misteri atau rahasia. 

Laut bisa memberikan kehidupan dan bisa juga membuat malapetaka, kehancuran dan 

kematian. Tradisi ini juga memegang peranan sebagai salah satu kegiatan rutin yang 

dianggap mendatangkan rezeki dan juga keselamatan serta keridhaan dari-Nya. 

C. Prosesi Pelaksanaan dan Makna Simbolis Tradisi Mappande Sasi’ Pada 

Masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar 

Mappande sasi’ berasal dari bahasa Mandar, yakni dari kata ma yang berarti 

‘me’, pande berarti beri makan dan sasi berarti laut. Kata mappande sasi’ bermakna 

memberi makan laut yang merupakan salah satu tradisi masyarakat nelayan Mandar 

bermukim di pesisir pantai dan diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang  

masih tetap dipertahankan. Tradisi mappande sasi’ adalah sebuah acara doa bersama 

sekaligus perayaan pesta nelayan, lomba perahu sandeq dan syukuran ketika selesai 

beraktivitas melaut serta mempersiapkan sesajen untuk dilarungkan ke Laut.  

Tradisi mappande sasi’ diadakan satu kali dalam setahun dan waktu 

pelaksanaannya pada pertengahan bulan Maret karena bulan ini terjadi ombak besar 

 
7 Burhan (41 Tahun), Imam Masjid, wawancara, Dusun Tangnga-Tangnga, 10 Juni 2020.  
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dan angin kencang. Adapun beberapa tahap prosesi pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Tahap persiapan 

a. Harus membentuk suatu panitia inti pelaksanaan dalam kegiatan tradisi mappande 

sasi’ dimana panitia mengadakan rapat dalam rangka membicarakan waktu 

dilaksanakannya acara mappande sasi’ yang dirangkaikan dengan pesta nelayan, 

syukuran dan lomba perahu sandeq (perahu khas Sulawesi Barat). 

b. Panitia meminta konfirmasi dari pemerintah agar kiranya bisa hadir sebagai tamu 

undangan untuk menyaksikan acara mappande sasi’ berlangsung. 

c. Meminta konfirmasi dari Sandro penentuan hari dilaksanakannya acara mappande 

sasi’ 

d. Pengumpulan sumbangan artinya semua kapal yang pemiliknya dikenakan iuran 

sejumlah Rp. 300.000. 

e. Pembuatan walasuji sebagai tempat melarungkan sesajen. 

f. Mempersiapkan bahan dan alat serta makna simbolis dalam tradisi mappande sasi’ 

seperti makanan terdiri dari: 
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1). Sokkol (terbuat dari beras ketan berwarna putih, hitam dan merah), karena 

dalam prinsip seorang nelayan meyakini 3 sifat unsur manusia yaitu warna 

merah disimbolkan dengan api bahwa manusia harus menjaga sikap dan 

mengontrol amarah atau emosional serta tutur kata yang tidak pantas untuk 

diucapkan saat berada di tengah laut, warna putih disimbolkan dengan air 

bahwa seorang nelayan tidak boleh sembarangan membuang makanan di 

tengah laut apalagi makan sambil berdiri karena orang Mandar masih 

mempercayai yang namanya unsur pamali, dan warna hitam disimbolkan 

dengan tanah karena awal diciptakannya manusia dari tanah dan kembali 

pula dengan tanah juga. Sokkol (beras ketan) 3 warna ini disajikan dalam 

Tujuh piring kecil bersimbol doa semoga keselamatan senantiasa menyertai 

perjalanan di laut dalam tujuh bilangan hari, dan dipercaya mendatangkan 

banyak rezeki. Pisang disimbolkan sebagai bentuk tangan yang meminta doa 

kepada Allah swt., karena tak ada satupun buah memiliki bentuk seperti ini 

ditemukan. 

2). Menyiapkan 1 ayam jantan disimbolkan bahwa semua kaum laki-laki yang 

melakukan aktivitas melaut dan diberikan juga kenyamanan tersendiri dalam 

menangkap ikan. 

3). 7 Tallomanu (telur ayam kampung), disimbolkan 7 karena hidup di Bumi 

memiliki 7 bilangan hari dan bermakna keselamatan.diri para nelayan. 

4). Loka tira (pisang ambon), disimbolkan sebagai doa semoga senantiasa sehat 

walafiat dalam mencari rezeki sehingga selalu tira manira (Kuat dan 

semangat dalam mencari rezeki). 



52 
 

5) Loka warangan (pisang barangan) bermakna simbol doa semoga 

mendapatkan rezeki yang menggumpal dan banyak. 

6) Loka manurung (pisang raja). Disimbolkan bahwa semoga para nelayan 

mendapat ikan sebanyak-banyaknya. 

7) 7 butir Gogos. Disimbolkan bahwa adanya 7 pintu surga di kehidupan 

akhirat. 

8) 7 butir Buras. Disimbolkan bahwa kehidupan di atas langit masih ada langit 

sebanyak 7 lapis. 

9) 17 butir Cucur (kue khas Mandar yang terbuat dari gula merah berbentuk 

bundar). Disimbolkan bahwa jumlah rakaat sholat 5 waktu keseluruhan 

adalah sebanyak 17 rakaat senantiasa selalu beribadah mengingat kepada 

Allah swt., dan tidak lupa mengerjakan sholat 5 waktu ketika berada di 

tengah lautan. 

10). Buah-buahan masing-masing 7 butir seperti apel, salak, jeruk dan lain-lain.  

11). Telur ayam sebanyak 25. Disimbolkan bahwa percaya kepada rukun iman 

yang ketiga yaitu Iman kepada Nabi dan Rasul-Nya. Dan jumlah nabi yang 

hanya dipercaya sebanyak 25. 

12). 7 butir daun sirih. Disimbolkan bahwa di pesisir pantai di Dusun Tangnga-

Tangnga ada 7 pintu Istana Kerajaan yang berada di bawah laut yang tidak 

dapat dilihat langsung dari kasat mata manusia. 

13). Kemenyang. Disimbolkan penghormatan pada leluhur dan roh penjaga 

laut. 

14). Ule-ule (bubur kacang hijau). Disimbolkan  doa semoga mendapatkan 

rezeki secara terus menerus. 
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Ungkapan informan di atas menunjukkan bahwa semua peralatan yang 

menjadi syarat prosesi pelaksanaan mappande sasi’ merupakan simbol-simbol yang 

memiliki makna dan nilai-nilai sendiri yang terkait dengan agama Islam dan aktivitas 

melaut. 8 

Musyawarah dalam Islam dikenal dengan istilah suyra. Kata Syura bermakna 

mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu 

pendapat dengan pendapat lain. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan 

untuk hal-hal yang baik sejalan dengan makna dasarnya. Sedangkan menurut istilah 

fiqh adalah meminta pendapat orang lain. Perundingan itu juga disebut musyawarah 

karena masing-masing orang yang berunding dimintai atau diharapkan mengeluarkan 

atau mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah yang dibicarakan dalam 

perundingan itu.9 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dilaksanakan oleh panitia yang dihadiri oleh pemerintah daerah, tokoh 

masyarakat, tokoh adat, sandro dan ustadz pun yang membacakan doa zikir, 

sholawatan. 

a. Memotong Ayam Jantan 

Apabila dalam melakukan acara ini tidak dilengkapi dengan pemotongan 

hewan kurban sebagai sesembahan maka acara ini dianggap tidak sah dalam 

pelaksanaannya terjadi hambatan seperti kapalnya terbalik ke laut maka nelayan bisa 

saja bisa langsung meninggal. Masyarakat Tangnga-Tangnga yang dulunya 

menggunakan binatang sebagai sesembahannya seperti sapi dan kambing tetapi 

 

8Hj. Hadira (55 Tahun), Pawang Laut, Wawancara, Desa Tangnga-Tangnga, 10 Juni 2020. 
9Gudang materi, Musyawarah dalam Islam, http//www.gudangmateri.com, diakses (8 Agustus 

2010). 
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sekarang yang digunakan sebagai hewan kurbannya adalah ayam jantan karena para 

nelayan rata-rata kaum laki-laki yang pergi melaut merasakan kepuasan dan 

kenyamanan tersendiri. Meminjam istilah atau konsep Manuel Casstel bahwa 

komunitas seperti ini biasa disebut sebagai komunitas budaya yakni komunitas yang 

dibentuk oleh budaya. Komunitas yang diorganisir melalui sejumlah tata nilai serta 

makna dengan ditandai oleh beberapa kode identitas diri bagi masyarakat nelayan 

Tangnga-Tangnga dalam sikap keberagaman yang didasari oleh sebuah pandangan 

keyakinan tertentu.10 

Sebelum dipotong terlebih dahulu dimandikan dengan air mulai dari kepala 

sampai kaki oleh Sandro (Dukun) bernama Bu Hadara. semua doa-doa dalam tradisi 

mappande sasi’ ini selalu beliau yang melakukannya karena dia yang diberi warisan 

oleh ayahnya yang telah meninggal dunia. Bu Hadara adalah seorang Sandro berusia 

56 Tahun dan memiliki garis keturunan yang ketujuh dari masa ke masa sejak nenek 

moyangnya memimpin acara mappande sasi’ pada masyarakat Tangnga-Tangnga. 

Dan doa tersebut dilantunkan secara lisan dengan membaca Basmalah, ayat suci Al-

Qur’an surah Al-Fatihah dan Sholawat Nabi sebanyak 7 kali. Setelah membaca doa 

Sandro langsung mengucapkan niat terdahulu adapun lafaz niatnya: 

“saya memotong manu ini atas kehendakMu dan tidak ada kemampuan kami 
selain terjadi karena atas kuasaMu. Semoga pada suatu hari nanti kami akan 
bertemu kembali karena setiap yang bernyawa akan mengalami kematian dan 
akan dipertemukan kembali pada suatu saat di akhirat. Semoga manu 
(ayam)ini diterima dengan baik oleh penjaga sasi’ (penjaga laut). 

 

 

 

 
10Manuel Casstel, The Information Of Age Economy, Society, and Culture: (Vol II, The Power 

Of Identity, Ozford: Blackwell, 2001), h. 39. 
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S 

E 

S 

S             Setelah meniatkannya Sandro langsung memotong ayam tersebut 

kemudian darah ayam yang sudah dipotong ditadah dalam satu tempat kemudian 

dicampur dengan Pallili (tepung) lalu dioleskan di kapal para nelayan pada saat 

melaut. simbol darah ayam diolesi ke kapal supaya kapal yang digunakan nelayan 

dalam menangkap ikan selalu cerah. Adapun Pallili (tepung) bermakna semoga 

mendapat hasil tangkapan yang banyak dan ikannya penuh di kapal. Pada hakikatnya 

pelaksanaan acara mappande sasi’ juga bisa dilakukan di rumah masing-masing para 

nelayan beserta keluarganya juga ikut mendoakan dan mengundang ustadz untuk 

membacakan lantunan doa keselamatan. 

Penjelasan di atas sejalan dengan pendapat M. Rais Amin dalam bukunya 

yang mengatakan bahwa setiap jenis benda-benda yang disajikan dalam acara baik itu 

yang berbentuk makanan maupun yang berbentuk benda, seperti daun sirih, 

kemenyang, dan binatang sesembahan memiliki makna tersendiri yang tidak jauh dari 

pemaknaan secara konstekstual. Betapapun situasi dan kondisi masyarakat Tangnga-

Tangnga ketika tiba waktunya untuk melaksanakan tradisi mappande sasi’ harus 

menyiapkan makanan dengan segala kelengkapan dan menyempurnakan segala 

rangkaian prosesi pelaksanaannya.11 

Ungkapan di atas menggambarkan bahwa pemotongan binatang terjadi 

pergeseran dalam prosesi pelaksanaan mappande sasi; yang mengikuti dengan nilai-

 

11Muhammad Rais, Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global dalam 

Keberagaman Masyarakat Ujung Bone Sebuah Ritual Addewatang Puita Sereng (Yogyakarta: Sekolah 

Pascasarjana UGM, 2008), h. 148. 
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nilai ajaran Islam bahwa tradisi bisa diubah dan disesuaikan dengan tradisi Islam. 

Selain itu juga menunjukkan bahwa betapa ajaran Islam menjadi bagian integral dan 

esensial dari adat istiadat masyarakat setempat. 12Sebagian tahapan proses 

pelaksanaan dalam tradisi mappande sasi’ sudah mengikuti nilai-nilai ajaran agama 

Islam, sehingga tradisi mappande sasi’ sebagai pesan atau tanda keselamatan hidup, 

mempermudah datangnya rezeki serta doa umur panjang bagi masyarakat nelayan 

Tangnga-Tangnga. Doa untuk memotong ayam di atas, jelas memiliki kata diambil 

dari ayat-ayat suci Alqur’an yang sudah terjadi percampuran dengan ajaran Islam 

semua doa-doa ini diwariskan secara lisan ke generasi secara turun temurun. Mereka 

sudah memiliki pemahaman tentang ajaran agama Islam agar tidak mengarah kepada 

kemusyrikan. 

Pelaksanaan acara doa syukuran serta doa zikir bersama diadakan di 

Pelabuhan tepatnya pesisir pantai di Desa Tangnga-Tangnga serta juga pembacaan 

barazanji. Doa barazanji berisi tentang cerita dan kisah nabi Muhammad saw., 

keluarga dan para sahabatnya, memberikan puji-pujian salawat kepadanya. Dengan 

 

12Abdullah Irwan, Simbol, Makna dan Pandangan Hidup Jawa: Analisis Gunungan Pada 

Upacara Garebeg (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2002), h. 12. 
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pembacaan barazanji akan tergambar kemuliaan akhlak, kasih sayang, kemurahan, 

ketaatan dan kesabaran nabi Muhammad saw., dalam Bergama dan menegakkan 

agama Allah. Dengan segala harapan untuk masyarakat akan senantiasa mengenal 

dan tahu perihal pribadi beliau dan dapat menjadikannya suri tauladan utama dalam 

menjalani kehidupan kesehariannya. Masyarakat juga mengundang ustadz untuk 

menyampaikan ceramah agama. 

b. Melarung sesajen 

Dipimpin oleh seorang Sandro (Dukun). Semua bahan dan alat yang sudah 

dibacakan doa tadi Sebelum meletakkan sesajen terlebih dahulu meniatkan agar 

sesajen yang diberikan itu diterima dengan baik oleh penjaga laut. Lafaz niat dengan 

berbahasa Mandar dengan membaca surah Al-Fatihah terdahulu dan Salawat Nabi 

dalam hati dengan berkata: 

    ◆❑▪  
▪      ☺⬧    

◆  ✓☺◼➔      
◆❑▪  ▪      

⧫  ❑⧫        
  ➔⧫  ◆ 

✓➔⧫◼      ⧫ 
◆  ⧫⧫☺  

    ◆  ⧫ 
☺➔  ◼⧫    

❑→☺  ◼⧫  ◆ 
⧫✓       

Terjemahnya: 

1).  Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

2). Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam 

3). Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

4). Yang menguasai di hari Pembalasan 

5). Hanya Engkaulah yang Kami sembah dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta 

pertolongan. 

6). Tunjukilah Kami jalan yang lurus, 
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7). (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.13 

Solawat Nabi:  

Allahumma Salli Alaa Muhammad Wa alaa Aliihii Syaidinaa Muhammad sebanyak 7 kali. 

 

 

D

 

dilan

jutkan Sandro membaca niat dalam hati sebelum melatakkan sesajen ke laut dengan 

berbahasa Mandar. Adapun niatnya sebagai berikut: 

Bismillah  
ukakkar I mating sulou 
usoweangi segerakku 
uruppai pappojimmu 
pamakanangi peitammu 
da mupapinrai peitammu 
lemai dialekku 
mata allo atambusan 
atambusan mata allo 
dilalanga ditangngana 
nandiang uluppei 
uwola alle’na lino 
alle’na dunia 
ndanga meinda’ dilita 
meinda dilimanna a Allah Ta’ala 

Terjemahnya:  

Bismillah  
Ku hanyutkan sesajenku untukmu (penjaga laut) 
Ku niatkan diriku 
Ku temukan kebaikan 
Berikan aku pandangan yang baik 
Jangan abaikan pandanganmu 
Kepada diriku 

 
13 Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 2. 
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Matahari terbit di ufuk Timur 
Matahari terbenam di ufuk Barat 
Saya berada di tengah-tengah 
Tak ada yang saya lupa 
Akhirat akan saya lalui 
Dunia akan saya lalui 
Saya tidak akan menginjakan kaki di tanah 
Melainkan saya meminta perlindungan dari Allah swt.,14 

 

 

 

 

Setelah proses di atas dilakukan, maka sesajen tersebut siap-siap dibawa ke 

tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Tangnga-Tangnga dihuni oleh 

penjaga laut , setelah dibacakan niat di atas Sandro mengeluarkan sesajen kemudian 

diletakkan di atas walasuji sebagai pertanda bahwa para nelayan telah melakukan 

acara mappande sasi’ atau memberi makan laut. Semua Peralatan mappande sasi’ 

yang diletakkan di atas walasuji yaitu bahan-bahan sudah di susun rapi seperti sokkol 

tallung rupa (beras ketan tiga warna merah, putih, dan hitam), tallo manu (telur ayam 

kampong), loka tira (pisang ambon), loka warangan (pisang keppo), loka manurung 

(pisang raja), manu (ayam),gogos, buras, cucur (kue khas Mandar terbuat dari gula 

merah yang berbentuk bulat), telur ayam, daun sirih, kemenyang, dan ule-ule (terbuat 

dari kacang hijau) lalu di hanyutkan ke laut dengan membaca bismilah dalam hati. 

Setelah membaca doa Sandro juga membacakan niat dalam hati adapun lafaznya: 

 
14 Hadara (56 Tahun), Sandro (Dukun), Wawancara, Majene, 10 Juni 2020. 
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“Wahai penjaga laut, kami datang untuk memberimu makanan kesukaanmu. 
Semoga setelah menerima sesembahan kami ini, kamu bisa senang dan akan 
selalu menjaga dari marabahaya serta memberi kami rezeki yang banyak 
dalam melaut”  

Setelah berniat Sandro langsung mengeluarkan sesajen untuk diletakkan ke 

walasuji sebagai pertanda bahwa para nelayan telah melaksanakan tradisi mappande 

sasi’ atau memberi makan laut. Niat ini peroleh secara turun temurun dari nenek 

moyang dan proses memperoleh niat itu Sandro bertanya kepada orang tuanya untuk 

memperolehnya tidak dengan mencatat akan tetapi secara lisan.15 

Penuturan informan di atas menunjukkan adanya kerja sama dan pembagian 

kerja antara laki-laki dan perempuan dalam mencari dan menyiapkan sarana dan 

menunjukkan bahwa mulai dari penyiapan sarana, pelaksanaan dan peletakan sesajen 

semua orang selalu bekerja berdasarkan fungsi masing-masing Sandro atau Dukun 

memiliki posisi kedudukan yang sangat tinggi dalam acara ini karena berperan 

sebagai pemimpin dan menjalankan fungsinya sebagai pemimpin. Penuturan 

informan di atas sejalan dengan pendapat Levis-Strauss (dalam Koenjaraningrat) 

 
15Hadara (56 Tahun), Sandro (Dukun), Wawancara, Majene, 10 Juni 2020. 



62 
 

yang mengatakan bahwa peran dan fungsi seseorang dalam masyarakat sangat 

ditentukan oleh struktur social yang dimiliki dalam masyarakat.16 

Kondisi di atas sejalan dengan pendapat Baedawi bahwa masyarakat yang 

mempunyai kepercayaan terhadap kekuatan gaib akan sering melakukan tradisi 

mappande sasi’ dengan memberikan sesajen kepada kekuatan gaib agar hubungan 

baik dengan kekuatan-kekuatan terjalin dan masyarakat bisa dijauhkan dari bencana. 

Hal inilah yang memotivasi masyarakat nelayan yang berprofesi sebagai nelayan 

tetap mempertahankan tradisinya dan masih melaksanakannya secara turun-

temurun.17 

Sandro tidak lupa membentengi perahu dengan doa-doa agar perahu terbebas 

dari berbagai malapetaka, seperti terkena sihir dan para nelayan yang lain. Adapun 

doa yang dilantunkan “Wahualla jaza kumullah” doa ini diambil dari ayat suci 

Alqur’an inti dari doa ini adalah untuk meminta keselamatan dari bahaya ilmu sihir 

dan meminta agar perahu memiliki pemahaman tersendiri, yakni memandikan perahu 

dengan cara berputar dari arah kanan menuju ke kiri sebanyak satu kali putaran. Cara 

ini diyakini sebagai untuk membuang sial, karena kebaikan itu selalu disimbolkan 

dengan tangan kanan dan keburukan tangan kiri. Maka dengan berputar mengelilingi 

perahu dari arah kanan ke kiri berarti telah membuang dan melindungi perahu dari 

keburukan dan kesialan. Tidak hanya itu Sandro juga membentengi perahu dengan 

cara memasukkan air dalam sepotong bambu, kemudian bambu ditutup dengan sabut 

kelapa dan disimpan di bagian paling depan di atas perahu Sandro menyimpan 

 

16Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), h. 

235. 

17 Abdullah Irwan, Agama dan Kearifan Lokal dalam tantangan Global (Yogyakarta: Sekolah 

Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2008), h. 31. 
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potongan bambu di atas perahu dengan lantunan doa ‘Iyyakanan budu wa iyyaka 

nasta’in” . 

3. Tahap Penutup 

c. Makan bersama 



64 
 

Setelah semua rangkaian pelaksanaan mappande sasi’ terlaksana seperti 

tahapan-tahapan yang telah diuraikan di atas, maka acara selanjutnya adalah makan 

bersama ini merupakan sebuah bentuk rasa syukur para nelayan karena yang 

dilakukan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dengan Wajah yang berseri-

seri nampak di wajah para nelayan dan para tamu undangan mulai dari pak Bupati 

Polewali Mandar, Camat Tinambung, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Desa 

Tangnga-Tangnga, kepala Dusun Tangnga-Tangnga, Tokoh agama, Tokoh 

masyarakat dan seluruh warga yang ada ,asyarakat Tangnga-Tangnga salut terhadap 

masyarakat Tangnga-Tangnga atas tradisi yang mereka lakukan tiap tahunnya. 

Melalui doa yang dibacakan oleh Ustadz mereka berharap agar apa yang dihajatkan 

oleh para nelayan masyarakat Tangnga-Tangnga semoga dikabulkan dari Allah swt., 

dan pembacaan doa juga dikirimkan atas Nabi Muhammad saw., agar menjadi 

keselamatan hidup serta menjadi sarana untuk meminta dimudahkan rezeki bagi para 

nelayan masyarakat Tangnga-Tangnga. Sebagai dipahami jika pembacaan doa itu 

dikirimkan atas Nabi Muhammad saw.,. fenomena di atas sejalan dengan Pelras yang 

mengatakan dalam bukunya bahwa ajaran Islam menjadi bagian adat istiadat dan 
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budaya masyarakat setempat. Selain itu, makna dari tradisi mappande sasi’ adalah 

tanda atau pesan keselamatan hidup, serta menjadi sarana untuk meminta kepada 

Allah agar dimudahkan rezeki bagi masyarakat nelayan Mandar yang hendak 

melaut.18 

Ada juga makan bersama dilakukan di atas kapal masing-masing para nelayan 

dan  ada yang sekedar membuang sedikit makanan ke laut. Dalam hal ini, masyarakat 

meyakini bahwa setiap rezeki yang diberikan kepada Allah swt wajib diberikan juga 

untuk mahluk Allah yang lain. Mereka menaruh makanan ke laut karena mereka 

mendapatkan rezeki dari laut. Kemudian, barulah mereka mengajak seluruh 

masyarakat untuk makan bersama dalam hal makanan yang disediakan oleh 

masyarakat adalah termasuk makanan yang halal karena didapatkan dengan cara yang 

halal. Adapun yang dimaksud dengan makanan yang haram dan yang halal adalah 

merujuk pada zatnya dan bukan karena faktor eksternalnya, seperti karena hasil 

 
18Pelras, Manusia Bugis (Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta Faris, 2006), h. 4. 
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merampas, dan mencuri. Sebab harta hasil curian dan merampas dari segi zatnya halal 

dan haramnya hanya bersifat sisipan lantaran ada perbuatan merampas dan mencuri.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun dasar hukum makanan yang halal dan haram terdapat pada QS. Al-

A’raf/7: 157 

⧫  ❑➔⧫ 
⧫❑▪      

  ⧫⬧  ❑⧫  
➔    ◆❑  

◆  ➔⧫  
➔☺  ⧫◆ 

⧫  ☺  ⧫◆  ⬧ 
⧫  ⧫◆  

◼⧫  ⧫  ⧫◆ 
⧫  ➔◆  ◼◆ 
  ⧫  ◼⧫   

⬧  ❑⧫◆    
◼⧫◆  ◼⧫◆ 

❑➔⧫◆  ◆❑  
✓  ⧫  ➔⧫   

 
19Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam, (Cet. I; 

Jakarta: AMZAH, 2010), h. 463. 
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⬧  ➔  ❑⬧☺ 
    

Terjemahnya: 

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati 

tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka 

mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan 

menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang 

buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 

mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan 

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-

orang yang beruntung.20 

Di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits tidak terdapat hukum yang mengharamkan 

tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, karena itu segala tumbuh-tumbuhan dan buah-

buahan boleh dimakan kecuali yang mengandung racun atau kotor dianggap 

membahayakan. Sekalian makanan halal selain yang memberi mudharat (merusak) 

pada akal dan badan atau keji dan najis. Racun dan bisa hukumnya haram dimakan 

walaupun sedikit, kecuali bagi orang kebal terhadap racun dan bisa dan tidak 

membahayakan baginya. Sesuatu yang keji seperti ingus, ludah, dan sebagainya, 

hukumnya haram dimakan. Sekalian makanan hukumnya halal kecuali yang 

memabukkan atau memberi mudharat (merusak) pada akal dan badan seperti arak, air 

tuba, dan sebagainya. Minuman arak baik sedikit maupun banyak hukumnya sama 

saja yaitu haram. Makanan dan minuman yang cair dan kena najis, setelah najis itu 

dibuang dari sekeliling yang dikenalnya, maka makanan dan minuman itu boleh 

dimakan.21 

d. Pelepasan lomba perahu Sandeq (Perahu tercepat Sulawesi Barat) 

Setelah acara makan bersama selanjutnya ketua panitia mempersilahkan 

Gubernur atau Bupati yang sempat hadir memberi kata sambutan pelepasan kepada 

 

20 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 135. 
21 Moh. Rifa’I, Fiqih Islam (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1987), h. 433-434. 
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seluruh peserta lomba sebanyak 50 perahu Sandeq adapun rutenya mulai dari 

pelabuhan di Desa Tangnga-Tangnga sampai ke Mamuju garis final. 

 

4. Syukuran Pasca Melaut 

Mambaca sukkur ini merupakan tradisi pasca melaut dimana acara ini 

biasanya dilakukan setelah nelayan pulang dari melaut. Tujuannya adalah sebagai 

ungkapan rasa syukur dari nelayan kepada Allah atas rezeki yang telah diperoleh. 

Bapak Saal mengatakan: 

“Mua pole bomi tau mosasiq, ya mambaca syukkur bomi tau sicco. Iya di’e 
pambacangan gunana untuk syukuri tau lao di puangallah ta’ala apa merau 
salama’ bomi tanda mai di kapuung.” 

Terjemahnya: 

Saat kita nelayan pulang dari melaut, biasanya kita lakukan mambaca syukkur 
untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah swt., atas limpahan 
keselamatan yang telah diberikan kepada kami sehingga bisa lagi tiba di 
Kampung dengan selamat. 
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Seperti biasanya ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama seperti Imam 

masjid atau Guru Mengaji yang ada di sekitar tempat tinggal nelayan yang akan 

melakukan acara serta para anak buah kapal dan tetangnga-tetangga sekitar rumah. 

Ini juga bisa dilaksanakan di rumah Punggawa Lopi (Pemimpin Perahu) dengan 

menyajikan makanan-makanan tradisional yang sering kita jumpai dengan 

mengundang tetangga-tetangga sekitar tempat tinggal Punggawa.22 

Bu Hadara seorang Sandro mengatakan bahwa tahun ini 2020 tidak 

melaksanakan prosesi mappande sasi’ lantaran adanya pandemi covid 19 yang 

tersebar luas di Indonesia dan telah tersebar pula di wilayah Polewali  Mandar. Maka 

dari itu acara tersebut dibatalkan diadakan, jadi Sandro menyuruh saya untuk 

melaksanakan mappande sasi’ kebetulan juga saya ingin menyaksikan langsung 

bagaimana prosesi pelaksanaannya. Pada waktu tanggal 14 juni 2020 saya sudah 

berada di rumah bu Hadara ingin melakukan wawancara seputar tradisi mappande 

sasi’ pada masyarakat Tangnga-Tangnga tetapi Bu Hadara bertanya kepada saya 

 

22Saal (70 Tahun),Nelayan, Wawancara, Desa Tangnga-Tangnga, 14 Juni 2020. 
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nama lengkap, hari dan tanggal kelahiranku terdahulu namun dalam hati sempat saya 

ketakutan mendengar pertanyaan informan, saya pun menjawab pertanyaan informan 

hari dan tanggal kelahiranku maka dari itu informan menjelaskan ternyata tidak 

sembarangan hari kita melakukan wawancara karena itu sudah ketentuan dari Sandro 

jika ada seorang mahasiswa yang hendak ingin melakukan wawancara tentang tradisi 

mappande sasi’. Kebetulan hari kelahiran saya adalah hari senin jadi Sandro 

menyuruh saya kembali datang di hari kamis dengan persyaratan harus membawa 

sesajen di antaranya 7 biji bunga beru-beru (bunga melati), 7 butir telur ayam 

kampong, 1 sisir loka warangan (pisang barangan), dan biji banno-banno (biji padi 

mentah yang sudah dipabrik). Adapun simbol sesajen yang saya bawa adalah bahwa 7 

biji bunga melati menandakan bu Hadara memiliki 7 seorang anak kembar buaya 

diantaranya 2 wanita dan 5 laki-laki yang sampai sekarang ini tinggal di bawah Istana 

Kerajaan di pesisir pantai di Dusun Tangnga-Tangnga yang keberadaannya manusia 

tidak bisa melihatnya dari kasat mata langsung dan hanya Sandro atau bu Hadara lah 

yang bisa melihatnya karena ini adalah gaib. Bunga melati baunya wangi dan anak 

pertamanya sangat menyukai bunga melati, anak pertamanya bernama Ani dimana 

memiliki keistimewaan wajahnya sangat cantik, putih, pemalu dan sangat baik 

terhadap manusia jika diperlakukan dengan baik juga, umurnya kira-kira sudah 

menjelang 21 Tahun. Simbol 7 butir telur ayam kampong bahwa telur ini adalah telur 

kesukaan anak-anak dari bu Hadara jadi harus telur ayam kampong di bawa. Symbol 

1 sisir loka warangan (pisang keppo) sebagai doa semoga mendapatkan rezeki yang 

menggumpal dan banyak. Dan terakhir symbol bunga banno-banno (biji mentah padi 

yang sudah di pabrik) sebagai doa semoga senantiasa diberi keselamatan dan  
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pelindung dari Allah swt., baik itu dalam mencari rejeki serta bepergian ke pesisir 

pantai. 

Dua hari kemudian saya kembali ke rumah Sandro bernama bu Hadara pada 

hari kamis tanggal 17 juni 2020 menceritakan seputar tentang aturan tradisi 

mappande sasi’ dan sesajen yang akan saya bawa nanti di pesisir pantai di Dusun 

Tangnga-Tangnga. Adapun caranya sebagai berikut: 

1). Mengambil baki yang ukurannya sedang lalu dilapisi daun pisang kemudian 

diletakkan satu piring di isi dengan 1 sisir pisang keppo lalu di atasnya 

diletakkan satu piring lagi di isilah semua 7 biji bunga melati, 7 butir telur ayam 

kampong, dan biji banno-banno.  

2). Selanjutnya Sandro menjelaskan mengapa dia menyuruh saya membawa 

sesajen karena di dalam mimpinya dia didatangi anak pertamanya yang kembar 

buaya bernama Ani dan di dalam mimpinya anaknya berkata dengan berbahasa 

Mandar  

‘eh kindo diang melo upisanni mating  
mua diang maccarita a kisah u di sasi’ 
Sioi bawangan ande usiongan 
Mua ndanga na bawangan  
Na uganggui iting tau o 
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Na uparakke toi mua uitai 
Di tangalalang’ 
Sioi mirau izin memang le’mai 
Mua memang meloi naissang caritau’ 
Usa’dingi mua diang boma maccerita a 
Jadi siomi bawangana pitu bunga beru-beru 
Mesa Loka warangan 
Pitu tallo manu 
Anna banno-banno 
Yang penting anu mala sanggup na bawa’ 

Terjemahnya: 

Wahai ibu ada yang ingin ku katakana padamu 

Kalau ada yang cerita tentang kisahku dilaut 
Suruh bawakan aku makanan yang saya suruhkan 
Kalau dia tidak membawa  
Saya akan menganggunya 
Saya juga akan menakutinya 
Jika saya bertemu di jalan 
Suruh dia meminta izin terdahulu 
Sebelum dia mau mengetahui kehidupanku 
Saya mengetahui kalau ada yang cerita tentang kehidupanku 

Mendengar semua cerita dari bu Hadara saya agak merinding dan juga 

semakin serius dan penasaran mendengar ceritanya tentang mappande sasi’ di Dusun 

Tangnga-Tangnga bahwa jika bu Hadara di datangi putrinya dalam mimpi ataupun di 

datangi langsung di rumahnya dalam bentuk wujud manusia atau bentuk wujud buaya 

itu pertanda ada yang cerita tentang kehidupannya di laut maka dari itu informan 

menyuruhku harus membawa sesajen bahan yang akan saya bawa nantinya ke laut 

untuk melakukan mappande sasi’ dengan tujuan penjaga laut yang ada di pesisir 

pantai di Dusun Tangnga-Tangnga tidak mengganggu aktivitas ketika saya baik 

melakukan perjalanan jarak jauh ataupun saat melakukan wawancara dengan warga 

dusun Tangnga-Tangnga.  

3). Lanjut pembahasan sebelum saya ke pantai informan menyuruhku mencari 

bapak pawang laut bernama pak Gibran karena dia yang akan mengantarku ke 

pantai dan membantuku meletakkan sesajen nantinya kemudian bu Hadara 
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memberi saya paissangan (ilmu pengetahuan) niat yang akan saya ucapkan 

ketika meletakkan sesajen di pantai dengan berbahasa Mandar sambil 

menghadap ke kiblat sebagai berikut: 

‘Bismillah 
Userahkan I mating loka, bulawang 
Tallo,beru-beru sola banno ita sandai die matinge 
Dappangana tori apa nda die, apa iyamo ulle batangngu, ita sandami mating 
iyarie userahkan 
Tabe tori mating yau Nurannisa 
Kandiu Ani Adappangana mating 
Bengana tori pelindung dari Allah swt 
Da tori mu ganggua nah’ 

Terjemahnya: 

Bismillah 
Saya serahkan makanan untukmu pisang 
Telut, bunga melati dan biji banno mohon cukupkanlah 
Maafkanlah hanya inilah yang bisa saya sanggup aku bawa mohon 
cukupkanlah 
Ini saya serahkan 
Permisi maaf nama Nurannisa 
Adikku penjaga laut bernama Ani maafkan saya 
Mohon beri saya pelindung dari Allah swt., 
Saya mohon janganlah nanti engkau menggangguku 

4). Lalu saya langsung bergegas menuju ke lokasi peneltian yang jaraknya sekitar 

25 menit perjalanan dari rumah Sandro ke pesisir pantai. Sesampai disana saya 

menuju ke rumah pak Gibran pawang laut Dusun Tangnga-Tangnga Laut 

rumahnya tepat di samping pantai bahan sesajen yang saya bawa langsung saya 

serahkan ke pawang laut kemudian istri pak Gibran mengambil baki dan 

dilapisi dengan daun pisang diletakkanlah sesajen yang saya bawa ke pesisir 

pantai nantinya. 

5). Sesampainya di pesisir pantai pak Gibran menyuruh saya tetap di tanggul dan 

dialah yang akan turun ke dasar laut menghanyutkan sesajen yang berupa 7 

telur ayam, banno-banno, loka warangan (pisang keppo), dan bunga melati 



74 
 

untuk penjaga laut. Sandro memberi saya pesan bahwa pada saat menyaksikan 

memberi makan laut dilarang menvideo apalagi memfoto dilokasi karena 

jangan sampai handphone bisa rusak dan tak bisa menyala kembali. Jadi saya 

mengikuti arahan Sandro untuk tidak mendokumentasinya, pak Gibran si 

pawang laut menghanyutkan sesajen tepatnya di dasar laut dengan membaca 

surah Al-Fatihah dalam hati dengan atas izinnya agar si penjaga laut tidak 

menggangguku saat menceritakan tentang tradisi mappande sasi’ sebagai tugas 

akhir kuliah yang dilakukan di Dusun Tangnga-Tangnga dari zaman dahulu 

sampai sekarang karena ini adalah gaib tak bisa dilihat dari kasat mata langsung 

manusia. 10 menit kemudian percaya atau tidak saya melihat langsung di dasar 

laut sesajen yang sudah dihanyutkan pak Gibran itu hilang di laut tidak satupun 

yang muncul saat di bawa gelombang ombak  lalu pak Gibran menjelaskan itu 

pertanda bahwa apabila sesajen telah hilang dibawa gelombak ombak maka si 

penjaga laut yang bernama Ani anak pertama dari Sandro bu Hadara yang 

kembar buaya menerima dan menyambutnya dengan baik sesajen yang telah di 

hanyutkan di dasar laut. 

6). Kemudian saya dan pak Gibran meninggalkan lokasi lalu menuju ke rumah 

beliau untuk berbincang-bincang sedikit tentang pengalaman berkesan yang 

pernah ia alami selama menjadi pawang laut di Dusun Tangnga-Tangnga. Pak 

Gibran pernah mengalami dirinya diganggu si penjaga laut saat memancing 

ikan dipelabuhan mulai pukul 16.00 sampainya pukul 18.20, saat matahari 

sudah terbenam di ufuk barat dirinya selalu merasa ada yang melempar batu 

dari belakang lalu pak Gibran menengok ke kanan, ke kiri dan belakang tak ada 

seorang pun orang di dekatnya tapi kejadian ini pak Gibran mengabaikannya 
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beberapa menit kemudian lagi ada yang melemparnya batu, pak Gibran pun 

langsung merinding dan agak ketakutan karena ini mungkin suatu pertanda 

bahwa si penjaga laut melarang jika ada seorang yang memancing ikan pada 

waktu sholat magrib telah tiba maka penjaga laut kadang mengganggu atau 

diberi kode secara kasarnya yaitu tidak boleh ada aktivitas penangkapan ikan di 

waktu magrib karena itu sudah mengganggu waktu tidur si penjaga laut 

tersebut. Dan pak Gibran langsung bergegas kembali ke rumahnya dan 

membereskan semua alat pancingnya, mendengar pengalaman pak Gibran yang 

ia ceritakan, saya pun juga baru tau kita tak boleh berani macam-macam dan 

sembarangan luangkan waktu memancing ikan di laut. Kita seorang manusia 

harus percaya bahwa ada kehidupan di laut yang tak bisa dilihat langsung oleh 

mata karena ini sifatnya gaib tetapi hanya bisa dirasakan hal-hal aneh yang 

terjadi di laut melalui batin manusia saja.23 

D. Pengaruh Sosial Budaya terhadap Tradisi Mappande Sasi’ Pada Masyarakat 

Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar 

1. Nilai Sosial 

a. Berbicara tentang dari pengaruh sosial mappande sasi’ memberikan pengaruh 

positif pada masyarakat Tangnga-Tangnga yaitu mempererat hubungan tali 

silaturahmi sesama para nelayan. Allah swt., berfirman dalam QS An-Nisa/4: 1 

⧫   
❑→  ◆    

⬧◼⬧    ▪  ◼◆ 
⧫◼◆      
⧫◆  ◆   

  ◆   

 

23 Gibran (46 Tahun), Pawang Laut sekaligus Kepala Dusun Tangnga-Tangnga, Wawancara, 

Dusun Tangnga-Tangnga, 10 Juni 2020. 
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❑→◆      
⧫❑◆⬧    
⧫⧫◼◆        ⧫  

◼⧫  ◆       

Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari 

seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada 

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

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi 

kamu.24 

Hal di atas tentu akan terjalin silaturrahmi yang baik antar sesama manusia 

dalam Islam, silaturrahmi dikenal dengan istilah shilah ar-rahim. Shilah ar-rahim 

secara bahasa berarti hubungan kekerabatan. Sedangkan secara istilah artinya berbuat 

baik kepada kerabat sesuai dengan kondisi yang menyambung atau yang disambung. 

Silaturrahmi memberikan nilai positif terhadap hubungan dengan kerabat. Orang 

yang menjalin tali persaudaraan tidak seperti orang yang memutuskannya. Disamping 

pahala, kebaikan dan berkah, silaturrahmi juga berimbas terhadap hubungan dengan 

kerabat, bahkan semua orang. Silaturrahmi juga melunakkan hati dan membuat 

ucapan dan nasehat orang yang menjalin tali persaudaraan lebih mengena di hati. 

Dampak silaturrahmi sangat baik bagi hubungan dengan kaum mukmin, 

bahkan dengan seluruh umat manusia. Orang yang membuat Pencipta mencintainya, 

maka olehNya dalam diri akan diciptakan sesuatu yang membuatNya dicintai oleh 

sesama. Sebaliknya, orang yang membuatNya murka kepadanya, maka olehNya, 

dalam diri, akan diciptakan sesuatu yang membuatnya dibenci oleh semua hamba. 

Pahala silaturrahmi akan dibalas dengan hal serupa, dan Allah swt., juga mengganjar 

dampak positif yang mempengaruhi hubungannya dengan semua umat manusia. 

 

24Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 61. 



77 
 

Allah akan memperbaiki keadaan hidup hamba dan meluruskan ucapan dan 

tindakannya sebagai pahala atas kebaikan yang pernah ia lakukan dan hubungannya 

dengan kerabat yang ia jalin.25 

Menurut informan biasanya para nelayan akan mengajak seluruh kerabat 

karena menurut mereka, semakin banyak yang diajak maka semakin baik bagi 

nelayan karena akan semakin banyak yang mendoakan mereka. Bahkan tidak jarang 

terdapat masyarakat pendatang dari daerah lain yang ikut memeriahkan tradisi ini. 

Mereka akan dengan senang hati menerima siapapun yang ingin ikut serta dalam 

tradisi ini selama tidak melebihi kapasitas muatan kapal mereka. 26 

b. Gotong royong dan tolong menolong sesama manusia terjalin 

Dalam Islam disebut ta’awun. Ta’awun adalah tolong menolong terhadap 

semua makhluk Allah swt., orang yang memiliki sikap ta’awun akan memiliki jiwa 

social yang tinggi, hati yang lembut, menghindari permusuhan, mengutamakan 

persaudaraan, tidak mengharapkan imbalan atas apa yang diperbuat dalam menolong 

orang lain yang membutuhkan juga ikhlas dalam beramal.27 

Para wanita masyarakat Tangnga-Tangnga akan bekerja sama dalam 

menyediakan makanan yang akan dibawa ke kapal nelayan, dalam acara ini tidak 

hanya istri-istri nelayan yang ikut serta, tapi para tetangga dan para wanita yang 

mengetahui kegiatan ini juga akan datang untuk membantu dalam menyediakan 

makanan untuk tradisi ini. Selain itu sama-sama merasa bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan ekonomi rumah tangganya karena seorang suami lah yang bertanggung 

 
25Musthafa Al-Adawy, Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu’amalat baina al-Mu’minim terj. Salim 

Bazemool dan Taufik Damas, Fiqh Akhlak (Cet. II; Jakarta: Qisthi Press, 2006), h. 436-437. 

26Sampar (70 tahun). Nelayan, Wawancara, Dusun Tangnga-Tangnga 9 Juni 2020. 

27GalihPamungkas, Agama, Tawadu,Tasamuh dan Taawun, http//agamagalihpamungkas.com, 

diakses (29 Oktober 2013). 
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jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk juga dalam 

pendapatan keluarga karena ia berstatus sebagai kepala keluarga. Namun, pada 

kenyataannya para isteri dan anggota keluarga lainnya juga ikut membantu tentunya 

sesuai dengan kemampuan masing-masing. Upaya istri untuk ikut membantu 

perolehan dan menambahan pendapatan keluarga mendapat dukungan dari para suami 

sebab disamping pekerjaan ini tidak mengganggu tugas ibu sebagai ibu rumah tangga, 

juga sebagai upaya untuk mendapatkan nafkah tambahan karena para suami 

menyadari ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

dikarenakan penghasilan mereka yang kecil. Kegiatan masyarakat nelayan Tangnga-

Tangnga mereka memiliki cara-cara atau terobosan-terobosan yang sangat berarti 

dalam menunjang kelangsungan ekonomi keluarga mereka. Seperti suami yang 

bekerja mencari nafkah di laut, para isteri nelayan juga ikut membantu suami untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka tidak hanya tinggal diam di rumah 

untuk menanti dan membelanjakan penghasilan suami mereka dari melaut, namun 

mereka juga ikut terlibat dalam kegiatan mencari nafkah. 

c. Mengdepankan prinsip Siwali parriq dalam istilah bahasa Indonesia disebut saling 

membantu seluruh aspek kehidupan rumah tangga, baik dari segi penghasilan 

keluarga. 

Ketika sedang berlayar di Lautan, maka istri nelayan biasanya membantu 

mencari perekonomian keluarga dengan menenun sarung sutera, berdagang kecil-

kecilan, hingga beternak. Muhammad Agung mengatakan: 

“Mua sau mi di sasi’ tommuane, towaine di boyang ragi-ragi tomi tia na 
pogau, biasai manette lipa’ sa’be, mappiara olo’-olo’, biasa toi lamba 
ma’balu bau. Pokokna inna mala na pogau untuk na bantu tommuane, apa 
peppoleanna posasi andangi tori minnassa.” 

Terjemahnya: 
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Ketika suami pergi melaut mencari nafkah di laut, sebagai istri juga 
melakukan hal-hal pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk membantu 
perekonomian keluarga. Baik itu menenun sarung sutera, beternak, juga 
menjual ikan di Pasar.28 

2. Nilai Budaya 

a. Sebagai tradisi yang menjadi simbol kekayaan budaya warga daerah ini apalagi 

hampir semua warga di daerah ini menggantungkan hidup dari hasil melaut. 

b. Jika tidak melaksanakan tradisi mappande sasi’  kadang ada kejadian yang 

menimpa salah satu dari warga Tangnga-Tangnga berupa kesurupan ini 

menandakan bahwa sebuah teguran maka dari itu mereka senantiasa percaya yang 

namanya makluk halus atau gaib di dunia Laut karena menurutnya masyarakat 

merasakan betul kejadian aneh. 

c. Masyarakat Tangnga-Tangnga mengibaratkan Laut sebuah kebun yang lahannya 

sangat luas, setiap kebun pasti memiliki penjaga dan hewan perusak lahan jika kita 

tidak memberinya bibit dan air maka tak ada tumbuh tanaman yang mekar 

sehingga tidak akan menghasilkan buah dan hasil panen kebun tersebut. Begitupun 

sebaliknya dengan Laut jika jika tidak memberinya makanan untuk penjaga laut 

maka tidak ada hasil tangkapan ikan yang di dapat para nelayan dan jiwanya pun 

tidak merasa nyaman pada saat pergi melaut. 

d. Selain itu jika nelayan yang tidak hadir dalam acara mappande sasi’ maka ada hal 

kurang baik akan menimpa pada diri dan kapalnya. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh Informan  

“ mua taniamo pa’gaeang dipogau dini di kappung kandi indammi tu tau 
mala tuo  nasaba sangga dalle pole sasi’ dirannuang namala tau ummande”  

Terjemahnya:  

 

28Muhammad Agung (22 Tahun), Nelayan, Wawancara, Desa Tangnga-Tangnga, 12 Juni 

2020. 
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“kalau bukan sebagai nelayan dijadikan sebagai pekerjaan tidak akan mungkin 
kita akan bisa hidup karna dari hasil melaut lah kami menggantungkan hidup 
kami. 

 “mua pa’gaengmo mate dini dikappung indammi tau mala tuo apa sangga 
iya tomo tia pilleteanna dalleta dini dikappung diee”. 

Terjemahnya: 

 “kalau penangkapan ikan yang tidak berjalan dengan baik tidak mungkin kita 
akan bisa melangsungkan hidup kita karna cuman melautlah kita mencari 
rezeki”. 

Karena tahun ini 20202 tradisi Mappande Sasi’ ditiadakan akibat pandemi 

covid 19 telah terjangkit di seluruh wilayah Indonesia para nelayan tidak berani 

berangkat melaut jika tidak melaksanakan acara mappande sasi’ terdahulu. Jadi 

masyarakat Tangnga-Tangnga mengalami adanya peristiwa seperti yang dicerita oleh 

pak Saal waktu di bulan April 2020 seorang pekerja yang sudah puluhan tahun 

berprofesi sebagai nelayan bahwa ada salah satu warga di pesisi pantai  Tangnga-

Tangnga setiap malam selasa dan malam juma’t menjelang waktu sholat magrib 

mengalami kesurupan dia dirasuki oleh penjaga laut. Tetapi reaksi seluruh 

masyarakat Tangnga-Tangnga pada saat itu sudah menganggapnya hal biasa karena 

orang yang dirasuki oleh penjaga laut memberikan teguran yang baik untuk para 

masyarakat nelayan apabila acara mappande sasi’ tidak dilaksanakan maka semua 

para nelayan tidak menghasilkan ikan yang banyak dan kadang di tengah lautan 

perahu kadang diganggu oleh penjaga laut. Pak Saal berkata lagi tentang masalah 

tentang laut masyarakat Tangnga-Tangnga dengan berbahasa Mandar  

“Indi taun di te’e yau panjagana sasi’ upolei di alawena indi towaine uitai 
mikke’de di biring sasi’ dan meloa mappau lamba lambisan diang to 
lippangan ma’uangmi apa na indano mappogau Mappande Sasi’ iyya simata 
mupogau tuttu taung iyyamo tu’u indi namala nandiang bega mupiala bau 
anna tallo bau ndango marakke na kayyangi ombak tu’u. 

Terjemahnya:  
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Tahun ini saya penjaga laut ku datangi dank u masuki di tubuh wanita ini saya 
lihat berdiri di pesisir pantai dan saya mau berkata sampainya terjadi 
kerasukan dan mengatakan juga kenapa tidak melaksanakan acara memberi 
makan laut lagi karena tiap tahun ini kalian melaksanakannya itulah yang 
terjadi mengapa tidak mendapatkan ikan dan telur ikan yang banyak tidak kah 
kalian takut besarnya ombak nantinya. 

C. Nilai Islam 

a. Meyakini Allah swt., sebagai penguasa segalanya, tak luput pula para nelayan juga 

mempercayai dan meyakini adanya makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah 

swt.,. Makhluk gaib tersebut menempati ruang dan waktu, Keberadaannya ada 

dimana-mana.  

Persoalan kegaiban bagi nelayan merupakan hal esensial dalam kehidupannya, 

terutama karena banyak terkait dengan profesinya yang sebagian besar hidup di laut, 

secara sadar nelayan mengakui bahwa di balik dunia nyata terdapat dunia gaib atau 

dunia yang tidak tampak, mereka meyakini bahwa percaya kepada yang gaib atau 

dunia juga merupakan bagian dari ketaqwaannya. Sebagaimana telah di sebutkan 

dalam Al-qur’an tentang orang-orang yang bertakwa, dan salah satu cirinya adalah 

adalah orang yang beriman dan mempercayai yang gaib.  

b. Menundukkan diri serta menyerahkan dengan percaya kepada yang gaib, ialah 

sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indra.  

c. Mengingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan rasa syukur 

kepada pencipta atas limpahan rezeki yang diberikan selama melaut. 

Menurut bahasa, syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa 

menghormati serta mengangungkan atas segala nikmat-Nya, baik dieskspresikan 

dengan lisan, dimantapkan dengan hati maupun dilaksanakan melalui perbuatan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa syukur menurut istilah 

adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah swt., lega itu terwujud pada lisan, 
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hati maupun perbuatan. Untuk itu seorang mukmin dituntut menyikapi nikmat-nikmat 

Allah swt dengan bersyukur. Ia sadar bahwa nikmat adalah pemberian dari yang 

Maha Kuasa, dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah swt dan tidak 

menyebabkan mereka sombong dan lupa kepada yang memberikan nikmat. Dan 

barang siapa yang mensyukuri nikmat-Nya, maka Allah swt., pun akan 

membalasnya.29Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2: 152 

d. ⬧    

→◆  ◆ →⬧      

Terjemahnya:  

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah 

kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.30 

e. Tradisi Mappande Sasi tidak bisa langsung digolongkan dalam musyrik karena 

ketika kita tidak ada peninjauan secara langsung tentang itu semua, hanya saja 

perlu digaris bawahi bahwa setiap pelaksanaan selalu diawali dengan kata 

basmalah serta apa yang di niatkan oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan 

Informan Pak Irsyad  jika sebelum turun ke laut maupun ketika sedang berada 

dilaut.  

 “posasi (Nelayan), harus dian dissang sangana paissangan posasian,apa lagi 
ita mambawa lopi, jadri indana tau sangga lamba tappa sasi nandian dissang 
apa-apa mirau sallang i tau lao disasi, iya mo tu,uuu na mappande sasi tau, 
apa pura toi ita mipande, tania musyrik tapi yakin i tau akkuasanna puang 
lewa pole sasi.” 

Terjemahnya: 

bahwa sebagai nelayan harus punya pengetahuan terlebih dahulu sebelum 
turun kelaut apalagi juragan kapal, kita tidak hanya bepergian melawan 
ombak dilaut, tapi bagaimana caranya kita bertamu memberi shalawat atau 

 
29Bacan Madani, Makna, Syukur dalam Pandangan Agama Islam, 

http//www.bacanmadani.com, diakses (7 Juli 2016). 

30Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya h. 18. 
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sapaan bagi para penghuni dilaut. Makanya dengan adanya tradisi Mappande 
sasi ini bukan langsung mendorong kepada kemusyirikan tetapi kita percaya 
bahwa Allah swt., benar-benar besar dengan segala ciptannya.31 

f. menyeimbangkan antara hubungan hablun minallah dan hablun minannas dimana 

para nelayan selain percaya kepada Allah mereka juga percaya akan keberadaan 

makhluk gaib lainnya.  

Hal ini dapat dilihat dengan setiap  pelaksanaan dari budaya tersebut diselingi  

pembacaan  Barazanji, doa-doa meminta  rezeki, dan keselamatan serta memanjatkan 

doa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. digunakan makanan-makanan yang 

disimbolkan untuk hal keselamatan. Dalam artian digunakan sebagai sesajen 

walaupun dalam pelaksanaannya  makanan tersebut diperuntukkan untuk  masyarakat  

yang hadir. 

g. Mengingatkan untuk senantiasa bersedekah. 

Sedekah berarti pemberian dari seorang muslim secara suka rela tanpa dibatasi 

oleh waktu dan jumlah tertentu, atau disebut juga suatu pemberian yang dilakukan 

oleh seseorang sebagai kebijaksanaan yang mengharapkan ridha Allah swt., di dalam 

al-qur’an banyak ayat yang menganjurkan agar kita bersedekah, diantaranya terdapat 

dalam firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2: 195 

Terjemahnya:  

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri 
sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. 
Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.32 

Sedekah hukumnya diperbolehkan selama benda yang disedekehkan itu adalah 

milik sendiri dan benda itu dari segi zatnya suci dan diperoleh dengan cara yang 

 

31Irsyad (50 Tahun), Kepala Desa Tangnga-Tangnga, Wawancara, Dusun Tangnga-Tangnga, 

14 Juni 2020. 

32 Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 30. 
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benar, meskipun jumlahnya sedikit. Maka jika barang itu statusnya milik bersama 

atau orang lain, maka tidak sah jika benda itu untuk disedekahkan karena barang yang 

disedekahkan harus didasari oleh kekihlasan dan kerelaan dari pemiliknya.33 

Seseorang yang ingin berbuat kebaikan dengan bersedekah, hendaklah 

melakukannya dengan wajah cerah dan hati yang ikhlas dan tawadhu’. Jangan sekali-

kali menyertai pemberiannya dengan sikap atau ucapan yang menyakitkan hati si 

penerima sedekahnya itu. Atau dengan mengungkit-ungkitnya setiap ada kesempatan 

di depan umum. Alih-alih mendapat pahala dari sedekahnya, bisa jadi ia justru 

menuai dosa.34 

Namun di lain sisi sebagian para tokoh agama yang mendalami tentang tradisi 

tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan ini sebenarnya bukanlah syirik karena 

selalu diawali dengan niat bismillah sebelum memulai proses sampai selesai proses 

tesebut, tidak ada unsur untuk keluar dari agama hanya proses yang terjadi adalah 

sebagian dari unsur adat, Para Nelayan percaya bahwa laut itu memiliki kekuatan 

gaib yang memiliki penjaga yang harus dihormati. Sama halnya dalam pemotongan 

hewan dalam pelaksanaan Mappande Sasi ketika kita melakukan pemotongan 

kambing selain kepada Allah maka itu dikategorikan dalam ranah haram menurut 

ajaran agama karna itulah kita diwajibkan untuk menyebut nama Allah dalam setiap 

melakukan penyembelihan. 

Masyarakat nelayan di Dusun Tangnga-Tangnga mempercayai bahwa antara 

budaya dan agama harus sejalan dan hal ini masih terjaga sampai sekarang. Selama 

budaya masih dianggap tidak menyalahi syari‟at Islam maka para tokoh agama tidak 

 

33Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 151. 

34Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqh Praktis (Cet. 4; Bandung: Penerbit Mizan Anggota 

IKAPI, 2002), h. 33. 
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melarang melaksanakan acara mappande sasi’ tetapi pemerintah Kabupaten Polewali 

Mandar memberikan saran kepada warga masyarakat Tangnga-Tangnga untuk 

menghilangkan sedikit berupa makanan sesajen yang mereka bawa ke laut agar tidak 

mengahamburkan makanan begitu saja dengan mengubahnya makanan sesajennya 

dibagikan kepada masyarakat untuk dimakan bersama-sama. Tetapi sebagian pawang 

laut dan Sandro tidak menyetujuinya karena mereka beranggapan jika kita tidak 

memberikan makanan atau sesajen ke laut maka takutnya penjaga laut datang 

mengganggu dan kadang hasil tangkapan ikan para nelayan sedikit di dapatkan 

kadang pula ada kejadian kerasukan berupa teguran dari salah satu warga Dusun 

Tangnga-Tangnga di pesisir pantai, maka dari itu masyarakat Dusun Tangnga-

Tangnga selalu percaya yang namanya mahluk-mahkluk halus atau gaib yang ada di 

dunia laut karena mereka rasakan betul kejadian-kejadian aneh disana kemudian 

mereka mengibaratkan kita memliki sebuah kebun yang lahannya sangat luas, di 

dalam kebun itu tidak pernah lepas yang namanya penjaga dan hewan perusak lahan. 

Jika kita tidak memberinya bibit dan air maka tak ada pepohonan yang akan bisa 

tumbuh mekar sehingga tidak akan memiliki hasil panen dari kebun tersebut. 

Begitupun dengan sebaliknya dengan dunia laut jika tidak memberinya makanan 

untuk penjaga laut maka tidak ada hasil tangkapan diperoleh seorang nelayan dan 

jiwanya pun para nelayan tidak merasa nyaman pada saat hendak pergi melaut.35 

Setiap pelaksanaan Mappande Sasi’ wajib hukumnya di ikuti oleh seluruh 

nelayan yang ada di Dusun Tangnga-Tangnga, selain dari itu bagi yang tidak sempat 

hadir dalam acara tersebut wajib memberikan sumbangsi dana untuk pelaksanaan 

acara tersebut. Selain itu juga masyarakat mempercayai bahwasanya ketika ada 

 

35Dalif (40 Tahun), Dosen, Wawancara, Dusun Tangnga-Tangnga, 14 Juni 2020. 
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seorang nelayan yang tidak hadir dalam acara tersebut maka ada hal yang kurang baik 

akan menimpa pada diri dan kapalnya. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Bapak 

Kepala Desa Tangnga-Tangnga yaitu sebagai berikut:  

“ mua ndangle’bami mala pole mai sola kappal dini di kampung kambe mauri 
sangga taunna mai pole Mappande Sasi’ dikampung mua iyyamo namala “ 

 Terjemahnya:  

Kalau tidak bisa datang sama kapal dikampung nak untuk melaksanakan 
Mappande Sasi’ biarpun cuman orangnya saja yang datang melaksanakan 
acara Mappande Sasi’ (acara pesta nelayan).  

Meski di laut dapat menganugerahkan banyak nikmat dalam kehidupan 

nelayan, tetapi juga terdapat hal-hal yang mengganggu baik alam maupun gangguan 

dari makhluk-makhluk laut yang unik dan makhluk gaib lainnya. Bagi nelayan Dusun 

Tangnga-Tangnga kehidupan di laut adalah kehidupan yang sangat keras dan penuh 

tantangan, lautan yang sangat dalam, cuaca yang tidak menentu, gelombang laut yang 

tinggi, angin kencang yang sering muncul, pusaran air yang bisa menyeret perahu dan 

menenggelamkannya, bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan dihadapi oleh 

para nelayan Mandar dalam aktivitas mereka di laut. Mereka tidak menghindari 

gelombang tinggi yang ada di lautan ketika sedang berada di tengah lautan. Mereka 

meyakini bahwa penjaga laut itu sebagai pengembang kebaikan artinya dia selalu 

menginginkan adanya kebaikan di wilayah lautan. Jika penjaga itu diperlakukan 

penjaga diperlakukan dengan baik tentu mereka juga akan ramah kepada orang-orang 

yang melakukan kebaikan. Sebaliknya apabila nelayan melakukan kesalahan atau 

sesuatu yang buruk maka penjaga laut akan menurunkan kemurkaannya boleh jadi 

dalam bentuk angin kencang dan muncul kejadian-kejadian aneh yang bisa 

membahayakan keselamatan nelayan. 
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Berangkat dari pemahaman bahwa laut mengandung banyak misteri, baik 

terkait bahaya dan ancaman maupun yang mendatangkan nikmat rezeki, nelayan 

meyakini semua itu tidak terlepas dari adanya kekuatan yang menguasai segalanya, 

penguasa keseluruhan ala mini diyakini oleh nelayan adalah Puang Allah Taala 

(Allah swt.,) pengucapannya sering disingkat hanya dengan kata Puang. Penyebutan 

Puang Allah Taala dan Puang silih berganti digunakan misalnya ketika berdoa hanya 

menggunakan Puang. 

Puang Allah Taala bagi nelayan Mandar adalah satu-satunya tempat 

memohon pertolongan, dan mengadu atas segala persoalan yang mereka hadapi, 

karena kedudukan-Nya sebagai penguasa jagad raya. Narasumber juga mengatakan 

bahwa: 

Andang diang na sitinaya dioroi mahara’ assalamakan, mirau tulung mua 
Tania Puangallahu Taala. 

Terjemahnya:  

Tidak ada tempat yang pantas untuk meminta keselamatan dan mengharap 
pertolongan.36 

Masyarakat Tangnga-Tangnga memposisikan alam sebagai mahkluk ciptaan 

tuhan yang harus dihargai dan diperlakukan secara proporsional. Mereka mengakui 

bahwa Allah swt.,merupakan pusat dari segalanya Dia yang menciptakan bumi dan 

langit serta segala apa yang ada di dalamnya (alam), bahkan segala bentuk pengaturan 

dari segala kejadian yang ada di alam merupakan sesuatu yang berada di bawah 

kehendak dan kuasa-Nya. 

 

36 Irsyad (50 Tahun), Kepala Desa Tangnga-Tangnga, Wawancara, Dusun Tangnga-Tangnga, 

14 Juni 2020. 



88 
 

Kontak budaya dapat dimaknai sebagai pertemuan antara nilai dengan nilai 

lama yang terjadi di dalam dan di luar nelayan Tangnga-Tangnga pada akhirnya 

melahirkan pengaruh budaya dalam buku Soemarjan mengatakan bahwa pengaruh 

social sebagai pengaruh yang terjadi dalam masyarkat tradisional yang 

mempengaruhi system sosialnya. Sementara oknum mengemukakan bahwa pengaruh 

social meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun inmaterial 

terutama yang menekankan pengaruh yang datang dari pengaruh budaya berkenaan 

dengan strata social, system nilai dan norma social pola sikap dan tindakan social 

dalam keberadaan masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu 

waktu kurun tertentu. Pengaruh social berproses di dalam masyarakat dan mengubah 

masyarakat secara keseluruhan secara bertahap. Perubahan terjadi akibat adanya 

faktor internal dan faktor eksternal terutama agama dan pendidikan.37 

Jadi tradisi mappande sasi’ merupakan suatu keharusan hal ini disebabkan 

oleh adanya keyakinan masyarakat nelayan Tangnga-Tangnga mengenai adanya 

kekuatan yang ada di laut yang sewaktu-waktu kekuatan itu bisa membahayakan para 

nelayan. Untuk menjinakkan kekuatan yang ada di laut agar dapat bersahabat dengan 

para nelayan dengan pelaksanaan tradisi mappande sasi’ ini bisa membuat mereka 

melakukan aktivitas sebagai nelayan dengan merasa aman di manapun mereka 

berada.  

 

 

 

 

37 Soemardjan, Sosiologi (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995), h. 64. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tradisi mappande sasi dimulai sebelum masuknya Islam di tanah Mandar, 

disinilah nelayan Mandar masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, 

mereka percaya adanya para dewa,roh, tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat 

bersemayam dan di dalam roh-roh terutama pohon yang rindang daunnya. Setelah 

Islam telah masuk Sekitar abad XVII M tepatnya 1610 M yang dibawa oleh Arab 

Muslim, Syaikh Abdurrahim Kamaluddin, bersama para mubaligh dari Makassar.  

Prosesi pelaksanaan tradisi Mappande Sasi’ diadakan satu kali dalam setahun, 

waktu pelaksanaannya pada pertengahan bulan Maret dan dilaksanakan oleh panitia 

bersamaan dengan pesta nelayan, syukuran, dan lomba perahu sandeq yang dihadiri 

oleh pemerintah daerah, sandro, ustadz untuk membacakan doa zikir serta 

mempersiapkan sesajen. Adapun beberapa tahap prosesi pelaksanaannya yaitu ada 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penutup, dan syukuran pasca melaut. 

Adapun bahan dan alat kelengkapan seperti makanan yang terdiri dari Sokkol 

tallunrupa (terbuat dari beras ketan tiga macam warna putih, hitam dan merah, 1 

ayam jantan, Tallomanu (telur ayam kampung), Loka tira (pisang ambon), Loka 

warangan (pisang barangan), Loka manurung (pisang raja), 7 butir gogos, 7 butir 

buras, 17 butir cucur (kue khas Mandar yang terbuat dari gula merah berbentuk 

bundar), buah-buahan 7 butir seperti apel, salak, dan jeruk, 25 butir telur ayam, 7 

butir daun sirih, ule-ule (bubur kacang hijau), dan kemenyang.  
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi mappande sasi’ pada Masyarakat 

Tangnga-Tangnga  mengandung banyak nilai-nilai budaya Islam yang bisa dijadikan 

sebagai contoh dalam kehidupan sehari-sehari, seperti tolong menolong, musyawarah, 

gotong royong, Mengingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan 

kepada pencipta atas limpahan rezeki yang diberikan selama melaut, mengingatkan 

masyarakat untuk senantiasa bersedekah, dan Tradisi Mappande Sasi tidak bisa 

langsung digolongkan dalam musyrik karena ketika kita tidak ada peninjauan secara 

langsung tentang itu semua, hanya saja perlu digaris bawahi bahwa setiap niat yang 

dibacakan selalu diawali dengan Basmalah dan setiap pelaksanaannya tergantung dari 

apa yang di niatkan oleh masyarakat. 

Islam sebagai agama baru tidak menolak nelayan Mandar untuk percaya 

bahwa ada kekuatan yang menyelimuti dalamnya lautan, namun Islam menyentuhnya 

secara bijak dengan budaya local dengan menempatkan tradisi Islam sebagai medan 

pertemuan. Tradisi ini dikenal oleh nelayan Mandar yaitu acara mappande sasi’ sejak 

Islam mulai diterima sebagai agama resmi tradisi ini mendapat sentuhan dengan 

menghadirkan pemerintah daerah, sandro, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh 

agama. 
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