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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T Te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Apostrop terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostrop ع

 Ya Y Ye ي
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Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ).  

2. Vokal 

Vokal bahasa arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang gabungannya antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan i 

 Fathah dan wau Au A dan u 

 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf dan Tanda NAMA 

 Fathah dan alif 

atau ya 

A A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya I I dan garis di atas 

 Dammah dan 

wau 

U U dan garis di 

atas 
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4. Ta Murbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapatkan harakat fathah, kasruh, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah (t). sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah (h).  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu transliterasinya dengan (h).  

5. Syaddah (Tasyidid)  

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasyid ( ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf tasydid (ي ) di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي ), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf(لا alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamriah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diterpisah dari kata yang 

mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).  
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrrop hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-

Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh.  

9. Lafz al-Jalalah (الله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikal seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafs a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf (t).  

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku EYD. Huruf 

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



xiii 
 

xiii 
 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunkan huruf 

capital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al- , baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw.  = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = a‟laihi al-salām 

H = Hijrah 

Q.S. = Qur‟an Surah 

HR = Hadis Riwayat 

Kab. = Kabupaten 

Kec. = Kecamatan 

Cet = Cetakan 

h               = Halaman  
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ABSTRAK 

Nama : AAS KURNIA 

NIM : 30500117002 

Judul : MAKNA PROSESI RITUAL PEMBUATAN PERAHU PINISI DI 

KELURAHAN TANAH BERU KECAMATAN BONTOBAHARI 

KABUPATEN BULUKUMBA 

Penelitian ini berjudul “Makna Prosesi Ritual Pembuatan Perahu Pinisi di 

Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba”. Skripsi 

ini mengangkat permasalahan; (1) Bagaimana Prosesi Upacara Ritual Pembuatan 

Perahu Pinisi, (2) Bagaimana Makna Prosesi Ritual dalam Pembuatan Perahu 

Pinisi, (3) Bagaimana Pandangan Masyarakat Tentang Ritual Pembuatan Perahu 

Pinisi.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan tipe 

penelitian Studi Fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknil analisis data 

menggunakan metode interaksi Miles dan Huberman dilakukan dengan tiga 

tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesempulan 

verivikasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna ritual pembuatan perahu 

pinisi , (1) Prosesi pembuatan perahu pinisi di awali dengan upacara penebangan 

pohon sebelum melakukan upacara ritual penebangan pohon terlebih dahulu 

memilih hari baik menurut tradisi orang Bugis-Makassar biasanya hari yang 

dipilih dihitung berdasarkan penanggalan Islam, misalnya hari rabu pertama bulan 

berjalan (Pammula Araba), selanjutnya upacara Annattra/penyambungan lunas 

prosesi ini artinya memotong/meratakan ujung kalabiseng (lunas) untuk 

disambung dengan kedua penyambung muka dan belakang kegiatan awal ini 

dilakukan apabila perahu sudah mulai dikerjakan. Selanjutnya Appasili yaitu 

menolak bala agar terhindar dari marabahaya dan Ammosi merupakan pemberian 

pusat pada pertengahan lunas perahu yang selanjutnya akan dilakukan penarikan 

perahu ke laut. (2) Adapun makna dari upacara penebangan pohon untuk 

mengusir roh penghuni kayu tersebut, seekor ayam dijadikan sebagai korban 

untuk dipersembahkan kepada roh, selanjunya penyambungan lunas dimaknai 

sebagai potongan untuk menolak bala dan dijadikan kiasan sebagai suami yang 

siap melaut untuk mencari nafkah sedangkan potongan balok lunas bagian 

belakang dikiaskan sebagai istri pelaut yang setia menunggu suami pulang dan 

membawa rezeki. Sebelum upacara peluncuran dimulai terlebih dahulu diawali 

dengan upacara Appisili yang memiliki makna untuk menolak bala agar terhindar 

dari mara bahaya, selanjutnya Ammosi memiliki makna bahwa perahu ialah anak 

punggawa atau Panritalopi sehingga dengan demikian kepercayaan maka upacara 

Ammosi merupakan simbol pemotongan tali pusar bayi yang baru lahir. (3) 

pandangan masyarakat melihat pembuatan perahu pinisi bahwa tradisi ini 

merupakan relasi antara kebudayaan dan agama dan tradisi ini merupakan bentuk 

rasa syukur kepada Allah swt atas segala nikmat dan rezeki yang diberikan.  
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Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perahu pinisi harus 

dilestarikan keberadaannya karena membawa dampak baik bagi orang-orang yang 

terlibat dalam perahu pinisi serta orang-orang yang di sekitarnya. Jika praktik 

budaya pembuatan pinisi tetap dijaga keberlangsungannya, maka hubungan 

masyarakat di Tanah Beru sangat memungkinkan makin erat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejak beberapa abad lalu, suku Bugis Makassar terkenal sebagai pelaut 

ulung, tangkas dan tahan uji. Banyak catatan yang menggambarkan kehebatan 

mereka mengarungi samudera. Mereka tidak saja melayari perairan Nusantara 

tetapi sejak dulu mereka telah sampai di Semenanjung Malaka, Philipina, 

Australia Utara, Madagaskar, bahkan sampai di Mexiko. Ditemukannya koloni 

orang-orang Bugis di beberapa Bandar utama di Nusantara merupakan bukti 

perantauan mereka beberapa abad lalu.
1
  

Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mencapai zaman keemasan 

sebagai negara maritim ketika masa jayanya kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan 

Gowa di Sulawesi Selatan. Kebesaran kerajaan tersebut sebagai negara maritim 

pada zamannya merupakan warisan dari nenek moyang Bangsa Indonesia berasal 

dari Yunan (Cina Selatan). Mereka berpindah ke selatan menyinggahi beberapa 

daerah dan pulau, lalu berpencar ke Philipina, Malaka dan beberapa daerah di 

Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tidak diketahui dengan pasti kapan mereka 

berpindah mencari daerah baru, namun menurut catatan sejarah, perpindahan itu 

terjadi sejak ribuan tahun lalu.
2
 

Perdagangan antar benua telah lama menggunakan fasilitas transportasi 

laut untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Hal itu dilakukan 

                                                             
1
 Muhammad Arief Saenong, Pinisi Paduan Teknologi dan Budaya (Yogyakarta: Ombak, 

2013), h.1. 
2
 Muhammad Arief Senong, Pinisi Paduan Teknologi dan Budaya (Yogyakarta: Ombak, 

2013), h.5. 
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manusia karena sungguh laut telah memudahkan mereka bermobilisasi mencari 

karunia Allah melalui lautan.  Allah swt  telah memberitakan dalam QS. al- 

Isra/17:66 yang berbunyi:  

                               

Terjemahnya:  

Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar 

kamu mencari sebahagian dari karunianya sesungguhnya dia adalah ma ha 

penyayang terhadapmu.
3
 

Berdasarkan ayat yang dipaparkan di atas kita melihat bahwa Allah telah 

memberikan ayat-ayat yang cukup jelas tentang laut, dan manfaatnya. Karena 

rahmat Allah juga perahu bergerak dengan mudah di laut sebagai alat transportasi 

bagi manusia mencari keuntungan melalui perdagangan dan sebagainya. 

Penggunaan kata taskhir dalam ayat-ayat yang berbicara tentang transportasi 

transportasi laut diartikan sebagai kemudahan alat-alat transportasi itu mengarungi 

laut lepas. 

Dalam melakukan pelayaran ke berbagai penjuru Nusantara maupun, 

benua lain para pelaut Bugis Makassar menggunakan alat transportasi tradisional, 

yaitu perahu. Alat gerak perairan yang mereka gunakan itu ada beberapa jenis, 

yang ternyata dibuat oleh komunitas orang Konjo dari Kecematan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan salah salah satu dari perahu tersebut 

adalah pinisi.
4
  

                                                             
3
 Ahmad Luthfi, Al-Qur’an dan Sains Laut Sebagai Prasarana Transportasi (Jakarta: 

2017). 
4
 Muhammad Arief Saenong, Pinisi Paduan Teknologi dan Budaya (Yogyakarta: Ombak, 

2013), h.2. 
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Sebelum pinisi tercipta, di Sulawesi Selatan telah ada beberapa jenis 

perahu yang digunakan oleh penduduk pesisir untuk berbagai keperluan dan 

kegiatan sehari-hari. Karena tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang, alat 

transportasi tersebut terus mengalami perubahan (modifikasi), baik segi teknik 

pembuatannya maupun jenis dan kapasitasnya.
5
 

Di Sulawesi Selatan alat transportasi air yang mula-mula tercipta setelah 

penggunaan rakit ialah perahu yang terbuat dari batang kayu yang dikeruk dan 

biasa disebut perahu lesung. Seiring dengan tuntutan kebutuhan, maka 

diperkirakan pada abad ke-16 barulah tercipta perahu yang lebih besar yang 

disusun dari kepingan-kepingan papan. Karena tuntutan kebutuhan dan 

perkembangan teknologi selama ratusan tahun, perahu yang dibuatpun mengalami 

perkembangan dan modifikasi sehingga pada akhir abad ke-19, terciptalah perahu 

pinisi yang sangat terkenal itu. 

Perkembangan pola pikir kehidupan maritim masyarakat Sulawesi Selatan, 

sejak lama dipengaruhi oleh alam pikiran mistis. Hal ini tampak, utamanya 

mengenai hal-hal yang lebih teknis. Segala sesuatunya mulai dari awal kegiatan 

sampai selesainya perahu tersebut, dikaitkan dengan kepercayaan mereka 

terhadap mitos serta kekuatan gaib lainnya.
6
 

Pembuatan perahu pinisi merupakan industri yang ditekuni oleh 

masyarakat pembuatnya sejak ratusan tahun lalu dan keahlian membuat perahu itu 

diwariskan secara turun temurun. Walaupun pinisi hanya dibuat dengan teknologi 

                                                             
5
 Muhammad Arief Saenong, Pinisi Paduan Teknologi dan Budaya (Yogyakarta: Ombak, 

2013), h.41.  
6
 Muhammad Arief Saoneng, Pinisi Paduan Teknologi dan Budaya (Yogyakarta: Ombak, 

2013), h.42-43.  
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sederhana, namun apabila dikaji/diteliti sebenarnya teknologi pembuatannya 

merupakan suatu pengetahuan yang sudah dibakukan sejak dahulu. Hal itu 

dikatakan demikian sebab sejak pinisi tercipta, pengetahuan/teknologi 

pembuatnya telah memiliki ketentuan dan sistem tersendiri. Sistem dan ketentuan 

dimaksud ialah mengenai ukuran dan jumlah bahan untuk pinisi dengan kapasitas 

tertentu, maupun sistem tersendiri. Sistem dan ketentuan dimaksud ialah 

mengenai ukuran dan jumlah bahan untuk pinisi dengan kapasitas tertentu, 

maupun sistem dan teknik pemasangan tiap komponen. Pengetahuan dan 

keterampilan pembuatan pinisi tidak memiliki bahan tertulis (blue print), sehingga 

hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kearifan lokal yang dimiliki panrita 

lopi sejak dahulu dan menjadi aset yang perlu diwariskan kepada generasi muda
7
.  

Di sisi lain, pinisi tidak hanya dilihat dari sosoknya sebagai alat 

transportasi semata, tetapi juga merupakan suatu karya budaya yang telah 

mencapai puncak kesempurnaan, sehingga patut dilestarikan. Di samping 

bentuknya yang artistik dengan ciri khas dua tiang dan tujuh layar, keberadaan 

pinisi banyak mengandung nilai dan simbol-simbol tertentu. Oleh karena itu 

dalam proses pembuatannya senantiasa disertai dengan upacara ritual dan tata cara 

tertentu yang bersumber dari tradisi dan budaya masyarakat pembuatnya.
8
  

Kapal pinisi merupakan sebuah warisan budaya nenek moyang bangsa 

Indonesia yang mencirikan identitas bangsa ini sebagai bangsa bahari. Melalui 

para pelaut Bugis Makassar, kapal pinisi telah menjadi simbol kebanggaan tidak 

                                                             
7
 Muhammad Arief Saenong, Pinisi Paduan Teknologi dan Budaya (Yogyakarta: Ombak, 

2013), h.3. 
8
 Muhammad Arief Saenong, Pinisi Paduan Teknologi dan Budaya (Yogyakarta: Ombak, 

2013), h.4. 
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hanya untuk indonesia namun dunia pun mengakuinya sebagai sebuah karya yang 

luar biasa. Pengakuan dunia ini dibuktikan dari pemesanan-pemesanan dari luar 

negeri yang terus mengalir kepada para panrita lopi di Desa Ara dan Desa Tanah 

Beru Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.
9
  

Sebagai suatu karya budaya, pembuatan perahu pinisi tidak lepas dari 

tradisi dan nilai-nilai budaya yang dianut sejak dahulu dan sampai kini masih 

tetap dijunjung tinggi. Demikian pula keahlian membuat perahu pinisi sebagai 

suatu kepandaian tradisional, sampai kini masih sarat akan nilai dan tradisi yang 

bersumber dari akar budaya pembuatannya. Seperti para panrita lopi sebelum 

mereka menganut agama Islam, mereka menganut kepercayaan animisme yang 

menempatkan kesetiaan yang tinggi pada leluhur kepercayaan mereka kepada 

kekuatan roh dan alam gaib, sampai sekarang masih berpengaruh dalam 

kehidupan mereka sehari-sehari, walaupun kini mereka telah menganut agama 

Islam. Hal ini tampak jelas dalam kegiatan ritual mereka dalam pertukangan 

perahu sebagai profesi mereka.  

Bertolak dari keyakinan itulah sehingga pembuatan perahu harus disertai 

dengan nilai-nilai tradisi yang bersumber dari akar budaya pembuatannya. Tradisi 

tersebut, baik berupa aturan dan tata cara bersifat wujud (yang berkaitan dengan 

unsur tekhnik) maupun hal-hal yang mengandung nilai magis yang diwujudkan 

dalam berbagai upacara ritual dalam pembuatan perahu pinisi.
10

 

                                                             
9
 Nendah Kurniasari, Christian Yuliaty,  Jurnal Dimensi Religi dalam Pembuatan Perahu 

Pinisi (Vol. 8 No. 1, 2013), h. 76. 
10

 Muhammad Arief Saenong, Pinisi Paduan Teknologi dan Budaya (Yogyakarta: 

Ombak, 2013), h.44-47 
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Dalam pembuatan perahu pinisi ada beberapa ritual yang sering dilakukan 

oleh panrita lopi, sehingga peneliti akan menejelaskan ritual apa saja dalam 

pembuatan perahu pinisi, yang pertama yaitu menebang lunas, penyambungan 

lunas, appasili, ammosi.  

Panrita lopi adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang ahli 

dalam pembuatan kapal merupakan identitas bagi masyarakat di Kelurahan Tanah 

Beru dan Desa Ara, mereka terkenal dengan keahliannya dalam pembuatan kapal 

tanpa menggunakan sketsa ataupun gambar.  

Karenanya tidak mudah untuk menjadi seorang panrita lopi atau 

puangrita, karena menurut kepercayaan masyarakat setempat bakat alam dari 

garis keturunanlah yang menentukan seorang anak bisa menjadi panrita lopi atau 

tidak kelak. Di dalam menjadi seorang panrita khusus pada kapal seorang panrita 

lopi harus menguasai dua bagian dalam pembuatan pembuatan kapal, mulai dari 

pembuatan kapal pinisi secara fisik maupun nonfisik, jadi mereka tidak hanya ahli 

dalam memotong kayu, membuat kapal, tetapi sampai kepada mantera-mantera, 

aturan-aturan, syarat-syarat di dalam membuat kapal dan memilih kayu panrita 

lopi harus tahu, dalam memilih kayu yang mana harusnya dijadikan lunas dan 

yang mana tidak, jenis kayu apa yang harus dibuat kapal itu panrita harus tahu, 

sampai pada bagaimana memperlakukan kapal di laut saat berlayar hingga pada 

perawatan kapal, hal tersebut harus diketahui oleh seorang panrita lopi.  

Seorang panrita lopi memimpin setiap ritual yang dilakukan dalam  

upacara pembuatan kapal pinisi mulai dari awal yaitu seperti pemilihan dan 

penebangan pohon sampai pada upacara melabuhkan kapal, upacara tersebut 
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merupakan suatu kepercayaan masyarakat setempat yang dipercayai sejak dulu 

dan masih dipercaya hingga sekarang, upacara tersebut masih dilaksanakan 

berdasarkan kepercayaan masyarakat agar proses pembuatan kapal pinisi yang 

dikerjakan oleh panrita lopi dapat memberikan keselamatan dan keberkahan bagi 

pengrajin dan pemilik kapal.
11

  

Maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang Makna Prosesi Ritual 

dalam Pembuatan Perahu Pinisi di Tanah Beru Kecamatan Bontobahari 

Kab. Bulukumba.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada Pencarian Makna Prosesi Ritual Pembuatan 

Perahu Pinisi di Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kab. Bulukumba  

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus penelitian ini akan menjelaskan 3 bagian yaitu: 

a. Makna  

Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran 

dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. 

Makna terbagi ke dalam dua kelompok besar, speaker-sense dan linguistic-sense. 

Yang disebut pertama merujuk pada tujuan atau niat pembicara ketika 

mengatakan sesuatu. Sedangkan yang disebut terakhir merujuk pada makna 

linguistik yakni yang lazim dipersepsi penutur bahasa. Yakni makna secara literal, 

dan ini merupakan bagian dari semantik.  

                                                             
11

 Muslimin, Jurnal Eksistensi Panrita Lopi (Vol. 19, No. 2, 2018), h. 25.  
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Makna yang dimaksud adalah makna dari ritual pembuatan perahu pinisi. 

b. Prosesi  

Prosesi merupakan istilah umum yang merujuk kepada suatu perarakan 

yang sedang bergerak menjalankan peranannya sebagai dari suatu acara atau 

upacara. 

c. Ritual  

Ritual merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

untuk tujuan dan maksud tertentu. Biasanya, ritual sendiri terangkai dalam 

berbagai bentuk simbolis di dalam pelaksanaannya dan juga memiliki stratifikasi 

sifat kesakralan/keseriusan di dalam kelompok tertentu.  

Dalam proses pembuatan perahu pinisi, para pengrajin perahu pinisi 

memiliki ritual dalam pembuatannya mulai dari harus menghitung hari baik untuk 

memulai pencarian kayu sebagai bahan baku yang biasanya jatuh pada hari kelima 

dan ketujuh pada bulan yang berjalan. Selanjutnya kepala tukang (punggawa) 

memimpin pencarian kayu. Untuk kondisi sekarang, untuk mendapatkan kayu 

dengan cara membeli kepada penjual kayu. Selanjutnya proses peletakan lunas 

(kayu dasar) perahu dimulai, dengan meletakkan lunas menghadap Timur laut 

kemudian disiapkan sesajen berupa kuliner yang manis-manis. Sajian kudapan 

yang manis merupakan simbol harapan agar perahu yang hendak dibuat akan 

mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. 

d. Perahu Pinisi 

Perahu pinisi adalah sebuah wujud yang memiliki eksistensi seperti halnya 

manusia.  Perahu adalah sosok kehidupan yang menjadi simbol terkecil dari alam 
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semesta. Perahu sebagai suatu ciri yang menjadi milik bangsa Indonesia perlu 

ditumbuh kembangkan serta dilestarikan agar kepiawaian dalam pembuatan 

perahu tetap dikenal dan diketahui. Dengan adanya rasa cinta tanah air dan 

kebanggaan nasional itu maka perlu adanya sarana untuk menyebarluaskan 

pengetahuan tentang peranan perahu dari masa kemasa. 

Perahu pinisi yang dimaksud adalah perahu pinisi yang dibuat di Tanah 

Beru, alat transportasi yang digunakan orang Bugis-Makassar dalam melakukan 

perantauan. Dengan perahu pinisi mereka menjelajahi kepulauan nusantara, 

bahkan sampai ke Madagaskar. Di berbagai daerah pesisir pantai ditemukan 

perkampungan-perkampungan Bugis. Perahu pinisi tidak hanya dipergunakan 

sebagai sarana angkut semata-mata atau sarana yang komoditi ekspor yang tinggi 

nilainya, tetapi juga merupakan suatu yang bersifat simbolik. Karena sifat yang 

simbolik maka dalam usaha pembuatannya maupun dalam proses-proses 

peluncurannya dan pemanfaatannya yang diperlukan dalam upacara tradisional 

yang dilandasi oleh kepercayaan suatu kekuatan.   

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana Upacara Ritual dalam Pembuatan Perahu Pinisi di Kelurahan 

Tanah Beru Kecamatan Bonto Bahari Kab. Bulukumba. 

2. Bagaimana Makna Ritual dalam Pembuatan Perahu Pinisi di Kelurahan 

Tanah Beru Kecamatan Bonto Bahari Kab. Bulukumba. 
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3. Bagaimana Pandangan Masyarakat Tentang Prosesi Ritual Pembuatan 

Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba.  

D. Kajian Pustaka 

Adapun penelitian terdahulu yang relevan seperti karya ilmiah maupun 

skripsi mengenai Makna Prosesi Ritual dalam Pembuatan Perahu Pinisi telah 

banyak dilakukan. Dalam beberapa karya ilmiah ataupun skripsi yang sejenis 

dengan penelitian ini kemudian menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini 

sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nirmala Dwi mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar Fakultas Adab dan Humaniora dengan judul “Upacara 

Pembuatan Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba” 

hasil penelitiannya yaitu menjelaskan upacara adat dalam pembuatan perahu 

pinisi di kecamatan bontobahari kabupaten bulukumba, adapun upacara pertama 

yaitu upacara penebangan lunas (annakbang kalabiseng) kalabiseng atau 

menebang lunas perahu (balok dasar perahu) merupakan komponen dasar dan 

utama sebuah perahu, sebab pada komponen ini akan di letakkan kepingan-

kepingan papan sampai terbentuk perahu pinisi, oleh karena itu kayu untuk bahan 

lunas harus dipilih maupun kualitasnya. Tapi ada beberapa pantangan dalam 

memilih kayu lunas misalnya tidak boleh menggunakan kayu bekas, atau kayu 

dari pohon yang jatuh sendiri, kayu yang hanyut atau kayu yang cacat. Apabila 

punggawa meninjau hutan yang memiliki jenis kayu yang akan diolah menjadi 

bahan baku, yang pertama dilakukan mencari pohon yang akan dijadikan bahan. 
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Pada dasarnya upacara ini mengandung makna “minta izin” kepada 

penghuni hutan/pohon atau penguasa. Hal tersebut diwujudkan dalam berbagai 

bentuk tata cara dan perilaku, serta pembacaan mantra/do‟a sesaat sebelum pohon 

ditebang kemudian dikelilingi pohon tersebut sambil pengamati peralatan. 

Kemudian peralatan disandarkan tetap pada posisinya berarti penebangan dapat 

dilaksanakan. Jika semua peralatan atau kapak yang disandarkan tadi apabila jatuh 

ke tanah, berarti belum ada “izin” dari penghuni hutan. Dalam keadaan seperti itu, 

demi menjaga keharmonisan seperti uraian di atas, maka punggawa harus 

menyiapkan sesajen disebut (kanre sangka) bersama seekor anak ayam yang baru 

menetas untuk dipersembahkan kepada penghuni hutan.
12

  

Ada perbedaan dalam penelitian ini yaitu, perbedaan penelitin yang 

dilakukan oleh Nirmala Dwi memfokuskan pada upacara pembuatan perahu pinisi 

dan proses transformasi tekhnologi pembuatan perahu pinisi dan penelitian ini 

menjelaskan semua upacara-upacara pembuatan perahu yaitu upacara menebang 

lunas (penebangan kayu), upacara (annatara) atau penyambung lunas, upacara 

(ammosi) atau pemberian pusat, Appasili (ritual peluncuran kapal). Adapun 

penelitian saya akan mencoba melihat secara mendalam apa makna setiap proses 

ritual dalam pembuatan perahu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arpin Mahasiswa Universitas 

Hasanuddin Jurusan departemen antropologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 

dengan judul skripsi Te Lombu’a U Leleika (Studi Makna Upacara Perahu di 

Pulau Bonerete Kec. Pasimarannu Kepulauan Selayar). Adapun hasil 
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 Nirmala Dwi, Skripsi Upacara Pembuatan Perahu Pinisi (Makassar: 26 Maret, 2016), 

h. 35-36. 
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penelitiannya yaitu menjelaskan proses pelaksanaan upacara Te Lombu‟a U 

Leleika yang pertama menjelaskan penentuan hari dalam melaksanakan 

pembuatan perahu, yang kedua persiapan-persiapan sebelum upacara, yang ketiga 

mempersiapkan perlengjapan upacara, yang keempat tahapan pelaksanaan upacara 

yang dimana hari yang telah ditetapkan, dan menjelaskan makna apa saja yang 

terkandung dalam ritual pembuatan perahu.  

Adapun peneltian saya dengan Muhammad Aripin hampir sama karna 

kami membahas upacara dan makna ritual dalam pembuatan perahu. Hanya saja 

yang membedakan penelitian kami yaitu Muhammad Aripin membahas 

bagaimana fungsi upacara pembuatan perahu terhadap ekonomi masyarakat 

selayar. 
13

 

Penelitian yang dilakukan oleh Asnira jurusan ilmu komunikasi fakultas 

dakwah dan komunikasi Uin Alauddin Makassar dengan judul “Makna Perahu 

Pinisi Bagi Punggawa di Kelurahan Tanah Beru Kabupaten Bulukumba”  hasil 

penelitiannya ialah menjelaskan tentang sejarah pembuatan perahu pinisi, 

keberadaan perahu tradisional di Sulawesi Selatan merupakan warisan budaya 

yang sangat tinggi, namun dalam menelusuri sejarah (asal-usul) bagaimana perahu 

itu muncul sebagai karya budaya masyarakat Sulawesi Selatan menimbulkan 

banyak versi, baik versi yang berkembang pada masyarakat pengrajin perahu, 

tokoh masyarakat, sejarawan, budayawan maupun dari ilmuan asing. Makna 

perahu pinisi bagi punggawa merupakan perahu kebanggan masyarakat Sulawesi 
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 Muhammad Arifin, Skripsi Te Lombu’a U Leleika, Studi Makna Upacara Perahu di 

Pulau Bonerete (Makassar: 03 Mei, 2016), h.48. 
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Selatan, tak hanya itu ketenaran dan ketangguhan Pinisi sudah tak asing di telinga 

masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Bulukumba. 
14

 

Adapun perbedaan penelitian ini, perbedaan penelitian ini menjelaskan 

makna perahu pinisi bagi punggawa dan bagaimana relasi sosial yang terbangun 

dalam aktivitas pembuatan perahu pinisi, adapun penelitian saya berfokus 

terhadap makna prosesi ritual dalam pembuatan perahu pinisi. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah penulis dan latar belakang yang 

dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui upacara 

ritual pembuatan perahu pinisi serta makna prosesi ritual dalam pembuatan perahu 

pinisi dan pandangan masyarakat dalam prosesi pembuatan perahu pinisi.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan diharapkan 

mampu memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai 

pemahaman masyarakat tentang makna pembuatan perahu pinisi.  

b. Secara Praktis 

Penelitian ini di harapkan agar masyarakat lebih spesifik mengkaji tentang 

kearifan lokal yang ada di Bulukumba khusnya Tanah Beru, serta memberikan 

pemahaman dari makna pembuatan perahu pinisi serta tradisi-tradisinya, dan 
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 Asnira, Skripsi Makna Perahu Pinisi Bagi Punggawa di Kelurahan Tanah Beru 

(Gowa: Uin Alauddin Makassar, 2018), h. 43-46 
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penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa agar 

dapat memperdalam makna atau tradisi dari sebuah budaya.  

 



 
 

  15 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Makna dan Simbol  

1. Makna  

Makna merupakan hubungan antara panada-panada dan objeknya. Makna 

sangat berperan dalam suatu tanda mengandung makna dan informasi. Seperti 

halnya dalam prosesi ritual pembuatan perahu pinisi berbagai tanda yang 

digunakan dalam upacara tersebut mempunyai makna yang berbeda-beda tetapi 

saling berhubungan.  

2. Simbol  

Kata simbol berasal dari kata yunani yaitu “symbolin” yang berarti tanda 

atau ciri yang memberitahukan suatu kepada seseorang. Manusia dalam 

kehidupannya selalu berkaitan dengan simbol-simbol yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. Manusia adalah animal symbolicum, artinya bahwa 

pemikiran dan tingkah laku simbolis merupakan ciri yang betul khas manusiawi 

dan bahwa seluruh kemajuan kebudayaan manusia mendasarkan diri pada 

kondisi-kondisi itu. Manusia adalah makhluk budaya dan budaya manusia penuh 

dengan simbol, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya manusia penuh diwarnai 

dengan simbolisme yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau 

mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri kepada simbol atau lambang. 

Berdasaarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa simbol merupakan 
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bagian terkecil dari ritual yang menyimpan sesuatu makna dari tingkah laku atau 

kegiatan dalam upacara ritual yang bersifat khas. 
15

 

B. Upacara Ritual  

1. Upacara  

Upacara ritual merupakan salah satu bagian dari kebudayaan, yang di 

dalamnya banyak memiliki nilai-nilai budaya. Melalui upacara manusia dapat 

mengekspresikan apa yang menjadi kehendak dalam pikiran mereka. Dengan 

mempelajari upacara ritual kita dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung 

dalam ritual.
16

 

Clifford Greetz menyatakan bahwa kebudayaan, dalam analisis religius, 

saat ini selalau memiliki reputasi yang bersifat magis dalam ligkaran antropologi 

dikarenakan terlalu banyak simbol yang memiliki terlalu banyak arti. Padahal, 

konsep kebudayaan menurut Greetz bukanlah suatu hal yang rumit dan memiliki 

banyak arti ambigu. Konsep kebudayaan secara jelas adalah pola dari makna 

simbol-simbol yang diturunkan secara historis, simbol-simbol dimana manusia 

berkomunikasi dan menemukan pengetahuan mereka tentang dunia.  

Masyarakat merupakan kesatuan dari beberapa bagian, sama halnya 

dengan kebudayaan. Keduanya merupakan bentukan dari peristiwa-peristiwa yang 

terjadi secara mental. Kejadian-kejadian tersebut terjadi berulang kali, sehingga 

manusia dapat menangkap pola-polanya dan secara otomatis mengenal dan 

menafsirkannya sebagai suatu jalannya kebudayaan melalui masyarakat.  

                                                             
15

 Satriani Arifuddin, Makna Simbolik dalam Prosesi Popone’e Suku Lauje, Jurnal 

Bahasa dan Sastra (Vol. 4 No 1, 2019), h.56.  
16 Evadila, Ritual Pengobatan Banglai Kuning di Talalang Perigi Indragiri Hulu, Jurnal 

Koba (Vol. 3 No 1, April 2016), h.25. 
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Pembahasan mengenai makna dimulai dengan sebuah paradigma, simbol-

simbol suci memiliki fungsi untuk membentuk etos masyarakat, karakter, kualitas 

hidup, moral, estetika, perasaan, serta pandangan hidup. Etos masyarakat tersebut 

menggambarkan bagaimana mereka melihat hidup dan keteraturan di dunia. Pada 

ajaran dan tindakan religius, etos masyarakat mereprentasikan jalan dan cara 

hidupnya. Sedangkan jalan hidup sendiri adalah berdasarkan kejadian-kejadian 

yang ada pada kehidupan dan merupakan pandangan dari dunia atau gambaran 

dunia. Dunia pada dasarnya selalu terlihat meyakinkan secara emosional dan 

teratur dengan baik. Jalan hidup sesuai gambaran dunia memiliki efek pada 

pandangan seseorang terhadapnya, yaitu keindahan yang tidak sebenarnya, serta 

kebenaran yang terlihat dari pengalaman sendiri. Dua pandangan ini menuntun 

manusia pada suatu gaya hidup tertentu dan jika ditambah dengan kejadian-kedian 

yang berada diluar pengetahun manusia, akan menjadi sesuatu yang dianggap 

religius, atau menjadi simbol religius.  

Kegiatan kebudayaan adalah kegiatan dimana simbolisme membentuk 

konten positif. Kegiatan dalam suatu kebudayaan membutuhkan analisis secara 

sosial yang dapat berupa psikologi yang terpusat atau lebih buruk, filosofi 

spekulasi yang berputar-putar pada pengertian, perhatian, dan kognisi, dan hal-hal 

lainnya yang sulit dipahami namun demikian, kegiatan kebudayaan yang memiliki 

pembangunan, pemahaman, dan pemanfaatan bentuk-bentuk simbol, adalah 

sesuatu yang sangat umum dan diobservasi.
17
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2. Ritual 

Ritual merupakan teknik (cara, metode) membuat suatu kebiasaan menjadi 

suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, juga adat sosial dan agama, 

karena ritual merupakan agama dalam tindakan.
18

 Ritual bisa pribadi atau 

berkelompok, serta membentuk disposisi pribadi dari pelaku ritual sesuai dengan 

adat dan budaya masing-masing. Sebagai kata sifat, ritual adalah dari segala yang 

dihubungkan atau disangkutkan dengan upacara keagamaan, seperti upacara 

kelahiran, kematian, pernikahan dan juga ritual sehari-hari untuk menunjukkan 

diri kepada kesakralan suatu menuntut diperlakukan secara khusus.
19

 

Dari penjelasan sebelumnya bahwa ritual dicirikan mengacu pada sifat dan 

tujuan yang mistis atau religius. Ritual atau tradisi adalah identik dengan adat 

istiadat. Hanya saja dalam pemahaman masyarakat Islam sedikit tidak ada 

perbedaan. Adat istiadat biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang 

berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan ritual adalah tingkah laku yang 

didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. 

Adat istiadat atau ritual suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan 

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

diamalkan ajarannya oleh suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat 

yang dipengaruhi oleh agama merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan 

agama Hindu Budha dan Islam.
20
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Menurut Susane Longer, mengatakan bahwa ritual adalah sesuatu 

ungkapan yang lebih bersifat logis dari pada yang bersifat logis dari pada yang 

bersifat psikologis, ritual memperlihatkan tatanan atas simbol-simbol yang 

diobjekkan, simbol-simbol ini memperlihatkan perilaku peranan serta bentuk 

pribadi para pemuja dan mengikuti masing-masing.
21

  

Menurut Mercea Eliade, menyatakan bahwa “ritual adalah sesuatu yang 

mengakibatkan suatu perubahan ontologis pada manusia dan 

mentransformasikannya pada situasi keberadaan yang baru, misalnya; 

penempatan-penempatan pada lingkup yang kudus”. Dalam makna riligiusnya, 

ritual merupakan gambaran yang suci dari pergaulan tingkat dan tindakan, ritual 

mengingatkan peristiwa-peristiwa primordial dan juga memelihara serta 

menyalurkan pada masyarakat, para pelaku menjadi setara dengan masa lampau 

yang suci dan melanggengkan tradisi suci serta memperbaharui fungsi-fungsi 

hidup anggota kelompok tersebut.
22

 

Ritual dibedakan menjadi empat macam, yaitu; 

1. Tindakan magis, yang dikaitkan dengam penggunaan bahan-bahan yang 

bekerja karena daya-daya mistis.  

2. Tindkan religius, kultur para leluhur juga bekerja dengan cara ini. 

3. Ritual konstitutif, yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial 

dengan merujuk pada pengertian mistis, dengan cara ini upacara-upacara 

kehidupan menjadi khas.  

                                                             
21
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4. Ritual faktitif, yang meningkatkan produktivitas atau kekuatan pemurnian 

dan perlindungan atau dengan cara meningkatkan kesejahteraan materi 

suatu kelompok.  

Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa terdapat karakter dari pengalaman 

para peserta dalam upacara ritual yang meliputi takut dan tertarik, negatif dan 

positif, sikap tabu dan sikap preservasi serta proteksi.   

Masyarakat Indonesia dengan keragaman etnik, suku dan sub-sukunya 

tentu memiliki pula aneka macam ritual, naik ritual yang terkait dengan siklus 

hidup sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal maupun ritual musiman yang 

temporer sifatnya. Ritual-ritual sebagai bagian dari tradisi dan adat istiadat 

masyarakat dapat dilihat sebagai bagian dari keyakinan lokal genius masyarakat 

Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai untuk membangun kehidupan bersama 

dalam masyarakat melalui pelaksanaan ritual-ritual, kelompok-kelompok 

masyarakat mengonstruksi identitas dan melestarikan adat-istiadat atau budaya 

mereka. Oleh karena itu ritual menjadi arena yang baik bagi masyarakat 

membangun dan memaknai hidupnya dalam relasi antar sesama, relasi dengan 

Tuhan atau kuasa yang paling besar dan relasi dengan alam atau lingkungan 

tempat ia berada.
23

 

Ditemukan bahwa ritual merupakan media efektif mengontruksi identitas. 

Ritual dalam kajian di kalangan orang pelauw menunjuk pada ritus-ritus komunal 

yang darinya setiap orang membangun relasi dengan Sang Pencipta, sesama 

manusia termasuk para leluhur dan tokoh-tokoh penting dalam komunitas yang 
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telah meninggal serta relasi dengan alam. Para ahli sosiologi dan antropologi 

memahami ritual sebagai pertama, sarana yang digunakan untuk menghasilkan, 

mengalami, dan untuk membenarkan keyakinan dan gagasan sebagai hal yang 

nyata oleh komunitasnya. Kedua ritual dilihat dari pembenaran kesatuan komunal. 

Melalui pelaksanaan ritual, manusia atau orang-orang yang melakukan ritual 

merasa akrab atau dekat dengan subjek yang kudus dan mendapat perlindungan 

atau rasa aman. Dhavamony, membedakan tindakan ritual dalam kategori. 

Pertama tindakan magis yang dikaitkan daya-daya mistik. Kedua, tindakan 

religius dan kultus para leluhur. Ketiga, ritual yang mengungkapkan hubungan 

sosial dan merujuk pada pengertian-pengertian mistik. Terakhir, ritus yang 

meningkatkan produktivitas atau kekuatan atau pemurnian dan perlindungan.
24

 

Konsep ritual seperti yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa 

ritual efektif untuk mengkonkritkan hal-hal yang abstrak agar dapat dipahami. 

Ritual juga dapat digunakan untuk mensakralkan praktik sehari-hari pada 

kelompok-kelompok masyarakat dan sekaligus memberi makna baru terhadap 

praktik tersebut. Geertz, meyebutkan bahwa dalam ritus dan tingkah laku yang 

dikramatkan seseorang akan menemukan tujuan religiusnya. Dalam perspektif ini 

saya melihat bahwa ritual menjadi bagian integral yang penting dari kehidupan 

komunitas muslim di  Pelau yang membedakannya dengan komunitas muslim lain 

di Maluku tengah, maupun wilayah kepulauan Maluku secara keseluruhan.
25
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Ritual dan identitas memiliki hubungan erat karena melalui ritual, 

kelompok-kelompok pelaksana ritual mengkomunikasikan dan merefleksikan 

eksistensi mereka, yang sekaligus juga menjadi penanda identitasnya. Ritual 

memiliki posisi penting dalam membicarakan identitas dikarenakan, Ritual 

merupakan media untuk memediasi dua atau lebih entitas yang berbeda, sekaligus 

penyeimbang dalam kosmos. Ritual merupakan suatu transformasi sikap dan 

profan kepada sesuatu yang sakral. Eliade, menyebut bahwa dalam ritus, manusia 

meniru tindakan kudus yang mengatasi kondisi manusiawinya, ia keluar dari 

waktu kronologis dan masuk ke waktu awal-awal yang kudus. Melalui ritus, 

manusia religius juga dibawah masuk ke dalam tempat kudus yang menjadi pusat 

dunia. Disinipun tampak bahwa motivasi manusia religious untuk menyatu 

dengan sesuatu yang kudus begitu kuat, walaupun hal itu sifatnya sesaat.
26

 

Ritual adalah seperangkat tindakan yang mencoba melibatkan agama atau 

magis, yang diperkuat melalui tradisi. Para ahli seperti Arnold Van Gennep, 

Victor Turner, Cliffprd Greetz, Catherine Bell, Emile Durkheim dan Roy 

Rppaport, dalam melihat ritual lebih menekankan pada bentuk ritual sebagai suatu 

penguatan ikatan tradisi sosial dan individu dengan struktur sosial dari kelompok. 

Integrasi itu dikuatkan dan diabadikan melalui simbolisasi ritual. Jadi ritual bisa 

dikatakan sebagai perwujudan esensial dari kebudayaan.
27
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Ritual sendiri merupakan suatu tindakan kebiasaan dari cerita rakyat yang 

berulang-ulang. Ritual mempunyai tujuan yang sangat terorganisir dan 

dikendalikan secara umum untuk menunjukkan keanggotaan dalam kelompok. 

Ritual juga dianggap sebagai suatu tindakan dan mitos. Karena itu, ritual ini 

kemudian digambarkan sebagai suatu tindakan yang dirutinkan atau kebiasaan. 

Seperti integrasi ritual, kepercayaan dan perilaku, tradisi dan perubahan, 

ketertiban dan kekacauan, individu dan kelompok, alam dan budaya, subjektivitas 

dan objektivitas.  

Ritual bersifat publik untuk menyeragamkan wujud nilai-nilai yang ada 

pada masyarakat untuk menjadikan suatu perantaran pengalaman-pengalaman 

individu dan masyarakat. Roy Rappaport menekankan bagaimana kegiatan-

kegiatan budaya tertentu berguna sebagai mekanisme homeostis untuk 

mempertahankan keseimbangan masyarakat dengan lingkungan fisiknya. Adanya 

suatu ritual dalam masyarakat tertentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. 

Ritual yang dilakukan oleh manusia merupakan proses adaptasi terhadap 

lingkungan alam sekitarnya.
28

  

C. Perahu Pinisi 

Perahu pinisi merupakan perahu pinisi tradisional yang dimiliki nenek 

moyang yang masih berkembang hingga saat ini dengan pengetahuan teknik 

perkapalan tradisional yang telah terkenal dan diakui sejak berabad-abad yang 

lalu, ketangguhan pelayarannya telah menorehkan tinta emas dalam sejarah 
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bangsa Indonesia karena semangat kebaharian telah teruji pula. Setelah pinisi 

nusantara ini menyelesaikan pelayarannya, dari Jakarta ke Vancouver Kanada, 

melalui samudera Fasifik.  

Di era globalisasi perahu pinisi sebagai perahu barang berubah fungsi 

menjadi kapal pesiar mewah komersial maupun ekspedisi yang dibiayai oleh 

investor lokal dan luar negeri. Semakin diminatinya perahu pinisi oleh bangsa 

lain, jelas sebuah kebanggan. 

Perahu pinisi pertama kali muncul di Suku Bugis Makassar yang 

merupakan salah satu pewaris bangsa bahari, pembuatan perahu pinisi di Sulawesi 

Selatan yang terkenal berada di Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba 

merupakan daerah tempat lahirnya perahu pinisi dan masih dikenal sebagai 

produsen pembuat perahu pinisi, dimana para pengrajinnya masih memegang 

teguh tradisi dalam hal pembuatan perahu pinisi itu sendiri, maka tidak heran jika 

daerah ini dijuluki dengan Butta Panrita Lopi atau tanah para ahli pembuat perahu 

pinisi. Perahu pinisi adalah warisan nenek moyang yang pembuatnya dibuat tanpa 

menggunakan kepustakaan, perahu pinisi diwariskan melalui pengalaman nenek 

moyang yang diberikan secara turun-temurun dan dilestarikan hingga saat ini.  

Proses pembuatan perahu yang secara tradisional yang mampu sampai ke 

manca Negara serta nilai keislaman yang terkandung dalam perahu pinisi seperti 

dua tiangnya yang menandakan dua kalimat syahadat dan tujuh layarnya 

menandakan jumlah ayat surah Al-Fatihah, bahkan ritual-ritual yang sarat akan 

makna dan tak serampangan melekat dengan perahu pinisi karena berbagai makna 
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yang harus dipenuhi. Ini yang membuat perahu pinisi memakan waktu berkisar 

setahun bahkan dua tahun tergantung ukuran dan kerumitan perahu yang 

membuatnya tak heran jika harganya berkisar sampai miliyaran rupiah.  

Perahu pinisi adalah proses berfikir atau kreativitas sejak dahulu kala, 

sebagai jawaban terhadap tantangan alam, keahlian mereka diwariskan turun 

temurun secara alamiah bagi anak yang baru dalam tahap belajar sampai mahir. 

Perahu pinisi tercipta tidak lepas dari kebudayaan dan spirit yang dimiliki dari 

pengrajin perahu pinisi atau seorang Punggawa. Punggawa adalah orang yang 

bertanggung jawab atas pembuatan perahu pinisi atau orang yang 

mengkomandangi pembutan perahu pinisi, seorang Punggawa harus paham 

dengan proses pembuatan perahu pinisi karena ialah yang akan membagi 

pembagian kerja para tukang, tukang atau anggota bekerja sesuai dengan intruksi 

Punggawa. Punggawa juga harus benar-benar paham dengan ritual-ritual yang 

berkaitan dengan perahu pinisi karena diangkatnya seseorang menjadi Punggawa 

tidaklah dipilih begitu saja tetapi diwariskan dari generasi-kegenerasi secara 

otodidak maka dari itu ritual-ritual yang dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang 

ditetapkan secara turun-temurun karena para Punggawa pun masih memegang 

teguh ritual yang ada. Pembuatan perahu pinisi memang tak pernah lepas dari 

kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang telah diwariskan sejak berabad-abad 

lalu.
29

 

Dalam buku Besar Bahasa Indonesia terbitan balai pustaka, juga 

disebutkan perahu pinisi adalah nama perahu layar tradisional Bugis-Makassar 
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Sulawesi Selatan yang mempunyai dua tiang layar utama dan mempunyai tujuh 

buah layar yaitu tiga depan, dua di tengah dan dua di belakang dipergunakan 

untuk angkutan barang antar pulau. Dari beberapa sumber seperti disebutkan 

diatas dapat disimpulkan bahwa ciri khas perahu pinisi ialah perahu yang 

memakai dua tiang utama dan tujuh buah layar.  

Dari uraian sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa pinisi adalah hasil 

modifikasi bentuk tipe perahu sebelumnya berdasarkan tuntunan kebutuhan. 

Modifikasi bentuk tersebut berlangsung dalam satu kurun waktu ratusan tahun dan 

merupakan paduan antara keinginan pemesanan dan penjabaran kreatif serta 

keterampilan para Panrita Lopi. 
30

 

Menurut G.A.Horridge, perubahan dan pengembangan bentuk perahu 

Bugis Makassar berawal dari perahu Pajala, sebab lambang perahu Pajala 

merupakan bentuk dasar lambang perahu Sulawesi Selatan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa cikal bakal terciptanya perahu pinisi adalah dari perahu 

Pajala  yang dimodifikasi secara bertahap dan berkelanjutan selama ratusan 

tahun. Perubahan bentuk tersebut terjadi berdasarkan tuntunan kebutuhan alat 

transportasi perairan yang memadai sejalan dengan pertumbuhan dan mobilitas 

pengguna jasa angkutran.
31
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D. Akulturasi Islam dan Budaya Lokal  

Agama merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Agama 

merupakan fenomena universal karena ditemukan di setiap masyarakat. 

Eksistensinya telah ada sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, orang sudah 

menyadari bahwa ada kekuatan-kekuatan lain di luar darinya yang alih-alih bisa 

dikontrolnya, kekuatan-kekuatan tersebut bahkan tersebut mempengaruhi 

kehidupannya. Pada zaman tersebut orang-orang yunani kuno, misalnya sudah 

mulai memikirkan berbagai fenomena alam yang melingkupi darinya dan 

mempertanyakan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya sesuatu. Para pilsuf 

pada waktu itu sudah mempertanyakan mengenai penyebab utama (causa prima) 

alam semesta. Hasil perenungan yang dilakukan secara spekulatif ialah mitos-

mitos yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Dalam literatur antropologi 

terdapat banyak teori yang menjelaskan mengenai keberadaan dan perkembangan 

agama. Kebanyakan teori antropologi melihat agama sebagai suatu entisis yang 

mengalami perkembangan secara evolusioner. Taylor misalnya berpendapat 

bahwa agama manusia mengalami perkembangan dari animism, totemisme, dan 

ftishime. Bentuk-bentuk ekspresi kepercayaan tersebut, antara lain pemujaan 

terhadap pohon atau sungai dan pengorbanan-pengorbanan yang ditujukan pada 

kekuatan supranatural. Praktik-praktik pemujaan tersebut antara lain pemujaan 

tersebut mengalami perkembangan.
32

 

Kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, acculture yang artinya 

menyesuaikan diri (kepada adat kebudayaan baru atau kebiasaan asing). 
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Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia “akulturasi” adalah 

percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi atau proses 

masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian 

menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu. 

Dari pengertian akulturasi ini, maka dalam konteks masuknya Islam ke 

Nusantara (Indonesia) dan dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi interaksi 

budaya yang saling mempengaruhi. Namun dalam proses interaksi itu, pada dasar 

kebudayaan setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu 

bentuk perpaduan budaya asli (lokal) Indonesia dengan budaya Islam. Perpaduan 

inilah yang kemudian disebut akulturasi kebudayaan. 

Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok 

manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari 

suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing 

lambat laun dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa 

menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri.
33

  

Latar belakang sejarah sebagai bukti adanya akulturasi Islam dan budaya 

lokal. Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Nusantara (Indonesia) telah berdiri 

kerajaan-kerajaan yang bercorak Hinduisme dan Budhaisme. Seperti kerajaan 

Sriwijaya dan Majapahit. Akan tetapi setelah proses islamisasi dimulai sejak abad 

ke XIII, unsur agama Islam sangat memegang peranan penting dalam membangun 

jaringan komunikasi antara kerajaan-kerajaan pesisir dengan kerajaan-kerajaan 
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pedalaman yang masih bercorak Hindu-Budha. Misalnya di daerah pesisir utara 

Jawa, kerajaan-kerajaan yang terdiri umumnya diperintah oleh pangeran-pangeran 

saudagar. Mereka takluk kepada raja Majapahit. Tetapi setelah raja-raja setempat 

memluk agama Islam, maka mereka menggunkan Islam sebagai senjata politik 

dan ekonomi untuk membebaskan diri sepenuhnya dari kekuasaan Majapahit. 

Setelah runtuhnya Majapahit di daerah pesisir proses Islamisasi berjalan 

sangat intensif hingga akhirnya berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti, Demak, 

Banten dan Cirebon. Namun dalam segi pemahaman aqidah Islam, tidak serta 

merta manetap, dan melenyapkan alam pikiran filsafat lama, seperi Hindu-Budha. 

Meraka memang mengucapkan kalimat Syahadta, akan tetapi kenang-kenangan 

dan praktik-praktik kepada kepercayaan kepada Bata Guru, Batara Wisnu, Dewata 

Sewwa‟e, dan lain masih tetap hidup. Disinilah muncul kecenderungan 

sinkritisme. Dengan demikian, maka Islam yang berkembang di pedalaman Jawa 

berbeda dengan Islam yang berkembang di pesisir adalah Islam yang mobilitas 

sosialnya tinggi dan mengikuti perkembangan dunia Islam.
34

 

Oleh karena itu, dalam menyikapi akulturasi budaya analisis dari 

perspektif sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Karena dalam 

proses Islamisasi di Indonesia tidak berjalan satu arah, tetapi banyak arah atau 

melalui berbagai macam pintu. Pintu-pintu itu, misalnya melalui kesenian, 

pewayangan, perkawinan, pendidikan, perdagangan, aliran kebatinan, mistisme, 

dan tasawuf. 
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Ini semua menyebabkan terjadinya kontak budaya, yang sulit dihindari 

unsur-unsur budaya lokal masuk dalam proses Islamisasi di Indonesia. Oleh 

karena itu kita sebagai muslim, harus punya sikap kritis dalam melihat konteks 

akulturasi Islam dan budaya lokal dalam menelah sejarah Islam di Indonesia. 

Kita harus punya pandangan, bahwa Islam itu bukanlah suatu sistem yang 

hanya membicarakan ke Tuhanan saja, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah 

mengandung ajaran peradaban (tamaddun) yang komplit atau lengkap.
35
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data informasi penelitian adalah penelitian lapangan atau field research yaitu 

penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dan peneliti sekaligus 

terlibat langsung dengan objek yang diteliti dalam penelitian. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami 

fenomena atau peristiwa mengenai tradisi yang dilakukan oleh subjek penelitian 

menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang 

dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. 

Secara teoris penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai 

suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara 

alamiah.  

Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bonto 

Bahari Kabupaten Bulukumba. Adapun alasan peneliti tertarik untuk meneliti 

lokasi ini karena ingin mengetahui makna yang terkandung dalam ritual 

pembuatan perahu pinisi.  
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B. Pendekatan Penelitian  

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Pendekatan Antropologi   

Pendekatan antropologi adalah pendekatan yang bertujuan untuk 

memahami suatu kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri adalah hasil kegiatan dan 

penciptaan batin manusia. Maka antropologi adalah ilmu tentang manusia 

khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan 

kepercayaan pada masa lampau. Pendekatan antropologi digunakan dalam 

penelitian ini untuk dapat memahami makna dibalik simbol dan ritual dalam 

pembuatan perahu pinisi.  

2. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan atau metode yang paling dekat atau berhubungan dengan 

pendekatan historis adalah pendekatan fenomenologis. Hal ini dikarenakan 

fenomenologi dan sejarah itu saling melengkapi. Fenomenologi tidak dapat 

berbuat tanpa etnologi, filologi, dan disiplin kesejarahan lainnya. Sebaliknya 

fenomenologi memberikan disiplin kesejarahan untuk memberi arti keeagamaan 

yang tidak dapat mereka pahami. Oleh karena itu memahami agama dalam kajian 

fenomenologi berarti memahami agama dan sejarah, memahami sejarah dalam arti 

menurut dimensi keagamaannya.    

Fenomenologi juga menekankan pentingnya filsafat melepaskan dari diri 

ikatan historis apapun, tradisi metafisika, epistemology, ataupun sains. Hal utama 

yang dilakukan oleh fenomenologi adalah mengembalikan filsafat ke penghayatan 
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sehari-hari subjek pengetahuan. Kembali kepada kekayaan pengalaman manusia 

yang kongkret, lekat, dan penuh penghayatan. Hampir semua cabang ilmu 

pengetahuan mendapatkan inspirasi dari fenomenologi, fenomenologi 

memberikan arah baru dalam psikologi, antropologi, kesehatan, arsitektur 

termasuk didalamnya agama. 

C. Sumber Data   

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan 

mengumpulkan objek penelitian, yaitu melalui observasi dan wawancara dengan 

pihak terkait seperti pengrajin perahu pinisi dan orang-orang yang dianggap 

berkompeten untuk dijadikan informan. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung 

dari informan akan tetapi melalui dokumen atau buku untuk melengkapi informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian.  

D. Metode Pengumpulan Data  

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara 

langsung dan mendetail guna untuk menentukan informasi mengenai Upacara 
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Pembuatan Perahu Pinisi. Pada umumnya metode dalam melakukan kegiatan 

observasi haruslah tersistematis serta dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. Selain itu, objek yang diamati dalam kegiatan observasi haruslah 

nyata dan diamati secara langsung. Pengamatan dilakukan dengan dua cara, yaitu 

biasa dan berpartisipasi. Pengamatan dilakukan oleh penulis terhadap objek 

penelitian guna memperoleh bahan dan data-data yang diperlukan tanpa menuntut 

keterlibatan secara langsung. Sedangkan pengamatan berpartisipasi dilakukan 

untuk memperoleh data yang menuntut keterlibatan penulis dalam setting yang 

diteliti, seperti perilaku dan aktivitas dari pembuat kapal, tahapan pekerjaan dalam 

pembuatan kapal.  

2. Wawancara  

Wawancara yaitu komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan 

oleh peneliti dan responden untuk menggali informasi yang relevan dan 

mendalam dilakukan melalui sejumlah pertemuan dengan informan yang 

didalamnya berlangsung tanya jawab dengan menggunakan panduan wawancara 

yang akan disiapkan dan merekam setiap perbincangan pada saat wawancara agar 

dapat menjadi bukti bahwa peneliti betul-betul melakukan wawancara kepada 

salah satu pembuat perahu pinisi.  

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung secara 

mendalam terhadap informan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu 

kepada Panrita Lopi dan para tukang pembuat perahu dan masyarakat. 

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara obyektif mengenai 

Makna prosesi Ritual dalam Pembuatan Perahu Pinisi.  
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-data 

dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan rumusan masalah 

yang diteliti. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biasanya yang relativ 

murah, waktu, dan tenaga lebih efesien. Sedangkan kelemahannya yaitu data yang 

diambil dari dokumentasi cenderung sudah lama dan apabila salah cetak maka 

peneliti akan salah pula dalam mengambil datanya. Pengumpulan data melalui 

dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa tulisan, dokumen, 

rekaman suara, gambar ataupun karya tulis akademik guna pelengkap dari 

wawancara yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi penulis terkait Makna 

Ritual dalam Pembuatan Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kabupaten 

Bulukumba.   

E. Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian yang dimaksud adalah peneliti dan menggunakan 

alat bantu yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan 

metode yang di inginkan. Adapun alat bantu yang penulis gunakan anatara lain:  

1. Pedoman wawancara, yaitu penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang 

akan dibuat oleh penulis untuk memudahkan penulis untuk mengajukan 

pertanyaan kepada informan secara tertatah.  

2. Handphone, alat yang akan penulis gunakan untuk melakukan 

dokumentasi, guna untuk memotret, dan merekam pada saat melakukan 

wawancara baik dalam bentuk video atau audio.  
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3. Buku tulis dan pulpen, yaitu digunakan untuk mencatat semua informasi 

yang akan penulis dapatkan pada saat meneliti.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan  

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan pengelolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Pengolahan data 

secara sederhana diartiakan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai 

dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.  

2. Analisis Data  

Analisis data merupakan upaya atau cara untuk mengolah data menjadi 

informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk 

solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut: 

3. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan dapat 

ditarik dan diverifikasi.  

4. Display Data  

Display data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif, bentuk 

penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk lapangan), matriks, grafik, 

jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan 
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terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah dipahami.  

5. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data 

yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang 

hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan 

dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan 

sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Kabupaten Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah Tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini memiliki luas wilayah 

1.154,67 km
2
 dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari 

kota Makassar sekitar 153 km.  

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 

5
0
20” sampai 120

0
28” bujur timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Sinjai di 

sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan laut Flores, dan di sebelah barat 

perbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. 

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 

24 kelurahan, dan 123 desa. Kabupaten bulukumba berada pada kondisi empat 

dimensi, yakni daratan tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, 

daratan rendah, pantai dan laut lepas. Daerah daratan rendah dengan ketinggian 

antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, 

kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, 

Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.  

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan 

topografi daratan rendah sampai bergelombang. Luas daratan rendah sampai 

bergelombang dan daratan rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% 

maka daratan tinggi mencapai 49,72%.  
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Penduduk di Kabupaten Bulukumba dari berbagai macam suku bangsa 

yang sebahagian besar adalah suku Bugis, dan Makassar. Selain itu terdapat juga 

satu suku yang masih memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan 

pola hidup tradisonal yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern, yakni suku 

Kajang. Suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut sejati, telah 

menumbuhkan budaya maritim yang cukup kuat di masyarakat Bulukumba 

dengan slogan “Bulukumba Berlayar”, masyarakat Bulukumba menyatakan 

eksistensinya dengan kata layar mewakili pemahaman subjek perahu sebagai 

refleksi kreatifitas dan karya budaya yang telah mengangkat Bulukumba di 

percaturan kebudayaan nasional dan internasional, sebagai „Bumi Panrita Lopi‟. 

Batas-batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai 

b. Sebelah Selatan : Laut Flores 

c. Sebelah Utara : Teluk Bone 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng 

Gambar 1 

Peta Kabupaten Bulukumba 

 

 

 

 

 

.  
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Selain itu budaya keagamaan yang kental juga juga cukup mempengaruhi 

tatanan kehidupan masyarakat Bulukumba. Sentuhan ajaran agama Islam yang di 

bawah oleh ulama besar dari Sumatera, yang masing-masing bergelar Dato‟Tiro 

(Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar), dan Dato Patimang (Luwu), telah 

menumbuhkan kesadaran religius dan menimbulkan keyakinan untuk berlaku 

zuhud, suci lahir batin, selamat dunia akhirat dalam rangka tauhid 

“appaseuwang” (Meng-Esakan Allah swt).  

Penduduk Bulukumba secara umum menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pengantar disamping bahasa daerah. Bahasa daerah yang 

digunakan oleh masyarakat adalah Bahasa Bugis dan Bahasa Konjo yang 

berdialek Makassar, yang keduanya merupakan bahasa pengantar dalam 

lingkungan keluarga dan terutama di daerah pedesaan.  

Bontobahari adalah nama sebuah Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Bontobahari berjarak sekitar 24 Km dari 

ibu kota Kabupaten Bulukumba. Ibu Kecamatan ini berada di Tanah beru. 

Wilayahnya terletak paling selatan yang dikelilingi Laut Flores, termasuk dua 

pulaunya yaitu Pulau Liukanglu dan Pulau Sarontong.  

Peneliti melakukan penelitian di Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari. 

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Kelurahan Tanah beru merupakan 

pusat pembuatan perahu pinisi terbesar di daerah Bululukumba. Budaya kearifan 

lokal yang masih dipegang teguh oleh para pengrajin perahu merupakan 

kemampuan yang dimiliki secara turun temurun oleh nenek moyang para 

pengrajin, kepercayaan pengrajin perahu pinisi masih berpegang teguh pada 



41 
 

 
 

kemampuan dan ritual, dalam beberapa upacara tersebut terdapat benda-benda 

kebudayaan yang memiliki nilai moral dan makna yang sangat sakral. Keadaan 

penduduk di kelurahan Tanah Beru berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

table di bawah ini: 

Tabel 1 

Keadaan Penduduk Kelurahan Tanah Beru Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

1 Laki-laki 2.303 

2 Perempuan  2.287 

Jumlah  4.588 

Sumber: Kantor Kelurahan Tanah Beru 2021 

Berdasarkan uraian tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah 

penduduk yang berdomisili di Kelurahan Tanah Beru sebanyak 4.588 jiwa, hal ini 

membuktikan bahwa mayoritas penduduk berdasarkan jenis kelamin yang 

menetap di Kelurahan Tanah Beru adalah jenis kelamin laki-laki.  

Adapun keadaan penduduk di Kelurahan Tanah Beru berdasarkan pada 

tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawa ini: 

Tabel 2 

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk 

1 Belum dan putus sekolah 1.185 

2 Tamat SD 1.101 

3 Tamat SMP 898 

4 Tamat SMA 788 

5 Strata 1 564 

Jumlah 4.36 

Sumber: Kantor Kelurahan Tanah Beru 2021 



42 
 

 
 

Sesuai dengan penjelasan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa penduduk 

dengan tingkat pendidikan belum dan putus sekolah berjumlah 1.185 orang, 

penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah dasar (SD) berjumlah 1.101, 

sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah menengah pertama 

(SMP) berjumlah 898 orang. Adapun penduduk dengan tingkat pendidikan 

sekolah menengah ata (SMA) berjumlah 788 orang, dan penduduk dengan tingkat 

pendidikan Strata satu (S1) berjumlah 564 orang, maka dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Tanahberu mayoritas belum dan 

putus sekolah yakni 1.185 orang. 

Tabel 3 

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 

1 PNS 24 

2 Pembuat Perahu 75 

3 Nelayan  45 

4 Pembantu Rumah Tangga 2 

5 TNI 4 

6 Pedagang 34 

Jumlah 182 

Sumber: Kantor Kelurahan Tanah Beru 2021 

Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 

yaitu PNS, pembuat kapal, nelayan, pembantu rumah tangga, TNI, dan pedagang 

berjumlah 182. Dapat di simpulkan bahwa mayoritas penduduk penduduk di 

Tanah beru didominasi oleh penduduk dengan pekerjaan sebagai pembuat perahu 

pinisi. 
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2. Asal Usul Pembuatan Perahu Pinisi  

Asal-usul perahu tradisional di Tanah Beru dapat ditelusuri dalam legenda 

yang berkembang di kalangan tukang perahu di Tanah Beru. Tersebutlah seorang 

ahli agama Islam (wali) yang bernama Amir Daeng Salatang. Suat malam wali 

tersebut kedatangan seorang wali lain secara gaib dalam mimpinya. Dia meminta 

Daeng Sallatang membuat perahu untuk menjemput orang-orang Sumbawa yang 

akan hanyut karena letusan gunung Tambora. Setelah memberi petunjuk cara 

pembuatan perahu, bayangan gaib tersebut menghilang. Konon sang wali memang 

datang dari Sumbawa untuk menyebarkan agama Islam di sana. Pada saat perahu 

yang dibuat oleh Daeng Sallatang sudah selesai, dipakailah perahu tersebut untuk 

menolong orang-orang yang hanyut. Dari legenda ini orang Lemo-lemo 

mengklaim bahwa perahu memang diciptakan langsung oleh nenek moyang 

mereka. Karena yang dipercayai sebagai pembuat perahu pertama adalah seorang 

ahli agama Islam sehingga beberapa aspek pembuatan perahu pinisi menggunakan 

bahasa arab dalam do‟a dan bacaan baik pada saat penebangan pohon kayu 

maupun pada saat pembuatan perahu yang selalu dihubungkan dengan ajarang 

Islam.  

Pembuatan perahu pinisi di Tanah Beru terkenal sebagai pelaut ulung, 

dimana sebelumnya mereka hanya mampu membuat perahu-perahu kecil dari 

sebatang pohon yang dikorek (model lesung) dan lepa-lepa (sampan) yang 

diperlukan nelayan untuk menangkap ikan. Berdasarkan dari kisah ini, orang Ara 

dan Lemo-lemo percaya  bahwa seluruh susunan (kontruksi) perahu Sawerigading 

itu oleh ne nek moyang mereka, kemudian dibakukan dan dijadikan pola dasar 
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dari perahu yang sekarang dikenal dengan nama pinisi. Antara orang-orang Ara 

dan orang Lemo-lemo ingin mengaktualisasikan diri sebagai orang yang pertama 

kali menciptakan perahu, begitu pula sebaliknya orang Ara. Versi orang Lemo-

lemo dan orang Ara berdasarkan legenda yang sama dan kedua desa tersebut 

bertetangga dengan wilayah kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, 

sehingga unsur budaya tidak perlu dipermasalahkan. Begitu pula jenis perahu 

yang diproduksi adalah sama, namun dari segi kualitas ditentukan tingkat keahlian 

masing-masing. 

Orang-orang bugis membuat perahu untuk keperluan angkutan antar 

pulau, sebagai alat transportasi untuk merantau dan keperluan menangkap ikan. 

Perahu sekaligus telah menajadi simbol budaya maritime mereka. Sesungguhnya 

sangat menarik bahwa perahu tersebut ternyata dibuat oleh ahli-ahli perahu yang 

berasal dari Tanah Lemo dan desa Ara di Sulawesi Selatan. Kepandaian mereka 

dalam membuat perahu telah diwariskan secara turun temurun sampai sekarang. 

Potensi ekonomi rakyat yang masih sangat sederhana terutama sistem peralatan 

dan teknik pembuatannya, memerlukan sesuatu penemuan baru dalam menunjang 

peningkatan produksi. Dari hal tersebut diharapkan menjadi pangkal terjadinya 

perubahan sosial dan ekonomi rakyat. Pewarisan keterampilan dan pengetahuan 

membuat perahu melalui sistem pemagangan kepada anak keturunannya, sehingga 

keterampilan tersebut tetap bertahan sampai sekarang. Para pengrajin khususnya 

punggawa (ahli pembuat perahu), harus memiliki dua keahlian magis. Keduanya 

dipadu menjadi satu, sehingga keberadaan teknologi ini sulit tertandingi. Pada 

masa distem pembuatan perahu secara tradisional, punggawa memiliki multiperan 
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yakni sebagai tukang yang ahli dalam membuat perahu dan menguasai tata ritual 

pembuatan perahu, pemilik modal serta patron bagi sawi yang dipimpinnya. Suatu 

bukti yang sangat mengagumkan adalah peristiwa kebaharian pada penghujung 

abad dengan pengembangan perahu pinisi dalam kebaharian internasional. 

Peristiwa-peristiwa tersebut adalah; peristiwa pelayaran perahu pinisi Nusantara 

ke Vancouver Canada tahun 1986, dengan tujuan promosi budaya, pelayaran 

perahu paddewakang bernama Hati Maregge dari Makassar ke Tanah Maregge 

Australia Utara tahun 1988 di bawah sponsor Universita Hasanuddin bekerja sama 

dengan museum ilmu dan seni Darwin, peristiwa pelayara perahu pinisi Amanna 

Gappa ke Managaskar tahun 1991, dengan tujuan selain untuk membuktikan 

bahwa perahu pinisi layak samudra juga sekaligus untuk membuktikan mobilitas 

warga suku Bugis Makassar ke Madagaskar beberapa tahun silam, peristiwa 

pelayaran perahu pinisi Damar Segara ke Jepang tahun 1992, yang bertujuan 

untuk membuktikan keunggulan perahu tradisional pinisi sekaligus juga untuk 

promosi. Keempat peristiwa pelayaran tersebut membuktikan bahwa karya yang 

diciptakan oleh pengrajin perahu di Tanah Lemo Bulukumba Sulawesi Selatan 

adalah sebuah karya yang luar biasa dan diakui oleh dunia internasional.   

Konon dari kisah lama yang dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Selatan 

kapal sawaregading dilanda badai, sehingga kapal yang dinaikinya pecah 

berantakan bagian kapal yang berupa lunas terdampar di Ara sebagian lagi di 

selayar sedangkan talinya di Bira sedangkan lingginya di desa Lemo-lemo konon 

kekeramatan raja sawarigading ini pula maka penduduk di Desa Ara terampil dan 

ahli dalam teknologi pembuatan kapal, orang di Desa Lemo-lemo pandai dalam 
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menghaluskan atau membuat linggi, sedangkan ahli melayarkannya adalah orang-

orang bira pelaut-pelaut dari Desa Bira khususnya terkenal akan keterampilannya 

dalam mengarungi laut dan samudera mereka adalah pelaut yang pantang 

menyerah dalam menantang keganasan laut, tak salah kalau mereka mempunyai 

semboyan “takkunjunga bangu turu’naku ginciri gulingku kualeana tala ngana 

toalia” artinya bila layar sudah berkembang kemudian sudah terpasang lebih baik 

tenggelam dari pada surut kembali kedaratan.
36

  

B. Prosesi Pembuatan Perahu Pinisi 

Pembuatan perahu pinisi adalah suatu kearifan lokal yang unik bagi 

masyarakat Bugus-Makassar khusunya orang Tanah Beru. Dimana para 

pengrajinnya tetap mempertahankan tradisi dalam pembuatan perahu pinisi 

tersebut.  

Menurut Drs Muhannis ahli budayawan di Desa Ara, mengatakan 

masyarakat Tanahberu sesungguhnya melihat perahu itu bukanlah sosok 

perahu melainkan adalah sebuah wujud yang memiliki eksistensi sama 

seperti halnya manusia, perahu adalah sosok kehidupan yang menjadi 

simbol terkecil dari alam semesta.
37

 

 

Sehingga hal ini kepercayaan unsur magis dalam pembuatan perahu 

merupakan kekuatan supranatural yang akan memberikan jaminan dan 

ketentraman batin, baik bagi tukang perahu, pemilik maupun sawi perahu dalam 

pelayaran, kepercayaan ini dianut Panrita lopi sejak ratusan tahun lalu.  

 

 

                                                             
36

 Arief Saoneng, Pinisi Paduan Teknologi dan Budaya (Yogyakarta: Ombaka, 2013), 

h.54.  
37

 Muhannis, (77 Tahun), Ahli Budayawan, Wawancara, Desa Ara Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba, 2 Desember 2021.  
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Adapun prosesi upacara dalam pembuatan perahu pinisi ; 

1. Upacara “Annakbang Kalabiseng” (Menebang Lunas) 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Proses pengolahan kayu dijadikan balok dan papan 

Kalabiseng (Lunas perahu) adalah merupakan komponen dasar dan utama 

sebuah perahu, sebab pada komponen ini akan dilekatkan kepingan-kepingan 

papan sampai terbentuk sebuah perahu. Oleh sebab itu kayu untuk bahan lunas 

harus dipilih dari jenis kayu tertentu yang memenuhi persyaratan baik ukuran 

maupun kualitasnya. Di samping itu ada beberapa pantangan dalam memilih kayu 

lunas, seperti misalnya tidak boleh menggunakan kayu bekas, atau kayu dari 

pohon yang tumbang sendiri kayu yang hanyut, ataupun kayu yang cacat. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila Punggawa meninjau hutan yang memiliki 

jenis kayu yang akan diolah menjadi bahan baku, maka yang pertama dicari ialah 

pohon yang akan dijadikan Kalabiseng.  

Apabila sudah ditemukan pohon kayu yang memenuhi persyaratan di atas, 

Punggawa terlebih dahulu memilih hari baik menurut tradisi di atas, Punggawa 
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terlebih dahulu memilih hari baik menurut tradisi orang Bugis-Makassar. 

Biasanya hari yang dipilih dihitung berdasarkan penanggalan Islam, misalnya hari 

rabu pertama bulan berjalan (Pammula Araba). Pemilihan hari seperti itu 

dilakukan jika ada hajatan atau memulai pekerjaan penting/mulia seperti upacara 

perkawinan, mendirikan rumah dan segalanya.  

Salah satu informan yaitu pemilik mesin kayu mengatakan: 

Tapi zaman modern sekarang upacara menebang pohon sudah mulai di 

tinggalkan karena ketersediaan kayu di sekitar daerah Tanah Beru 

terbilang sangat sedikit, kayu yang dipakai untuk pembuatan perahu 

sekarang sudah disiapkan oleh pengusaha-pengusaha kayu dan siap pakai, 

bahkan lokasi pembuatan perahu pinisi di Tanah Beru sudah ada pabrik 

untuk olahan kayu sehingga para pembuat perahu tidak melakukan lagi 

upacara ritual penebangan pohon, jika ingin melihat ritual penebangan 

pohon langsung ke Kajang karena masyarakat disana menolak segala 

sesuatu yang berbau modern.
38

 

Berubahnya mekanisme pengadaan bahan baku dimana pembuat kapal 

sudah menerima kayu dalam bentuk kayu siap olah karena zaman semakin 

modern, dan akan berpengaruh terhadap keberlanjutan eksistensi ritual yang 

lainnya.  

2. Upacara Annattara (Penyambung Lunas) 

                  

 

 

 

 

Gambar 2: Proses Upacara Penyambungan Lunas/ Balok  

                                                             
38

 Rusli, (42 tahun), Pemilik Mesin Kayu, Wawancara, Kelurahan Tanah beru  

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, 7 Desember 2021.  
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Annattara artinya memotong/meratakan ujung Kalabiseng (Lunas) untuk 

disambung dengan kedua penyambung muka dan belakang kegiatan awal ini 

dilakukan apabila perahu sudah akan “nipatonrang”(mulai dikerjakan) dan 

kegiatan ini dilakukan dengan upacara ritual sejak ratusan tahun lalu. Pada 

kegiatan ini terkandung beberapa makna/simbol yang tampak dari berbagai 

aktivitas panritalopi sebagai pelaku utama dari upacara yang sakral ini. Seperti 

kita ketahui bahwa lunas perahu terdiri dari tiga potong balok, yang ditengah 

disebut Kalabiseng yang disimbolkan sebagai perempuan, dan penyambung 

merupakan simbol laki-laki. Dipandang dari segi kekuatan, bila ada balok kayu 

yang memungkinkan  (memenuhi ukuran) balok lunas dapat terdiri dari satu 

batang balok.  

Annatara itu di awali dengan pembuatannya dengan memakan lunra-

lunra semua, harapannya agar mulus perjalanannya  makan dodoro, 

baje,onde-onde makan macam-macam kue yang manis dan dicampuri 

kelapa dan selanjutnya melakukanmi ritual anntara.  

Annatara di awali dengan pembuatannya dengan memakan makanan yang 

manis yaitu dodol, baje, klepon dan makanan yang dicampuri kelapa agar 

harapannya mulus dalam melakukan pelayaran dilaut dan selanjutnya 

melakukan ritual annatara.
39

 

  

Sesaat sebelum prosesi upacara dimulai, panrita mengambil posisi jongkok 

di ujung kanan kalabiseang/lunas menghadap ke arah timur berhadapan dengan 

pemilik perahu. Para sawi turut pada acara tersebut dan berdiri di belakang 

punggawa, serta di belakang pemilik perahu berdiri beberapa calon sawi dan 

nahkoda perahu. Seluruh perlengkapan upacara diletakkan di sekitar ujung depan 

kalabiseang/lunas termasuk pedupaan. Ketika waktu yang dinantikan telah tiba, 
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 Almin, (45 Tahun), Sawi, Wawancara, Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahri 

Kabupaten Bulukumba, 7 Desember 2021.  
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upacara dimulai yang diawali dengan pembakaran kemenyan oleh punggawa. 

Pada saat itu pemilik perahu memasangkan kain putih di kepala punggawa 

(seperti kerudung). Setelah asap kemenyan mengepul maka punggawa mengasapi 

pahat lalu meletakkannya tegak lurus pada garis batas ujung kalabiseng/lunas dan 

selanjutnya dengan khusuk membaca mantra. Adapun mantera yang mereka baca 

Dale mambua’ilau   

Sibuntulangko sicini’ 

Namarannu pa’mai’nu 

Mammakkang naha-nahannu 

Artinya: Matahari terbit di Timur 

 Kita bertemu pandang 

 Gembiralah perasaanmu 

 Tenanglah pikiranmu  

Kedua ujung lunas yang telah disambung itu, oleh punggawa diolesi 

dengan darah ayam yang telah disiapkan sebelumnya. Upacarapun selesai 

ditandai dengan punggawa membasuh muka dengan air dari cerek. 

Selanjutnya pemilik perahu menyalami punggawa sembari memberi 

semua persiapan lainnya seperti ayam, kain putih dan sebagainya 

diberikan kepada punggawa. 
40

 

 

Maksud dari hasil wawancara di atas bahwa pemilik perahu memberikan 

semua persiapan seperti ayam, kain putih itu merupakan syarat-syarat yang sudah 

turun temurun dilakukan.  

 

 

 

 

                                                             
40 Suaib, (49 Tahun), Punggawa, Wawancara, Kelurahan Tanah beru Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba, 7 Desember 2021.  
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3. Upacara Appasili (menolak bala) 

 

 

 

 

 

 

Appasili adalah upacara ritual yang dilakukan pada malam hari sebelum 

Ammosi, dan bertujuan untuk menolak bala. Upacara ini dilakukan bersamaan 

dengan upacara Ammosi, upacara ini mengandung unsur Islam diantaranya dengan 

pembacaan barazanji dan sebagainya. Sebelum upacara dilaksanakan, terlebih 

dahulu disiapkan kelengkapan antara lain satu cerek air yang diambil dari mata air 

tertentu.  

Punggawa perahu mengatakan: 

Sebelum pembacaan barazanji (oleh kelompok tertentu) terlebih dahulu 

diadakan kenduri (makan bersama) yang dihadiri oleh penghulu adat, 

pemuka masyarakat desa, pemuka agama dan para kerabat. Banyaknya 

orang yang hadir pada malam tersebut menunjukkan penghargaan dan 

status pemilik perahu. Untuk kelengkapan acara, turut dipersiapkan kue-

kue tradisional yang masing-masing mengandung makna/simbol antara 

lain gogoso, kalapisi (kue lapis), onde-onde, songkolo, kaddo masingkulu 

dan sebagainya.  

 

Setelah selesai makan bersama dan perlengkapan/bahan untuk upacara 

sudah siap di atas perahu, pelaksanaan upacara (anggota barazanji) 

membacakan barazanji sampai selesai. Selama pembacaan barazanji, 

seluruh yang hadir tetap mengikuti dengan khidmat. Pembaca barazanji 

mengambil posisi di bagian geladak perahu dan saling berhadapan. setelah 

selesai pembacaan barazanji, seorang guru/sandro, yang dipanggil khusus, 
membaca songkolobala dan selanjutnya menghadapi sebuah wajan yang 

berisi air (dari mata air tertentu) dan seikat dedaunan untuk membacakan 

mantera dengan sangat khidmat dan khusyuk. Air yang diambil dari mata 

Gambar 3: proses upacara Appasili 
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air tersebut kemudian dimanterai sambil diaduk-aduk dengan 

menggunakan seikat dedaunan yang telah di persiapkan sebelumnya. Air 

yang dimanterai tersebut dengan air songkobala. Kemudian air tersebut 

dipercikkan ke sekeliling perahu dengan cara dikibas-kibaskan dengan 

menggunakan ikatan dedaunan tadi. Setelah upacara selesai dilakukan, 

kemudian para tamu dijamu kembali dengan kue tradisional termasuk unti 

labbu (pisang ambon).
41

 

 

Maksud dari wawancara tersebut semua rangkaian ritual yang dilakukan 

merupakan agar mulus dalam melakukan perjalanan dan tidak terkenal bala/ 

marah bahaya pada saat melakukan perjalanan dilaut. 

4. Upacara Ammosi (pemberian pusar) 

                         

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Proses upacara Ammosi  

Upacara ini adalah pemberian pusar pada pertengahan lunas perahu yang 

selanjutnya akan dilakukan penarikan perahu ke laut. Pada upacara ritual ini telah  

dilakukan punggawa sejak leluhur mereka.  

Dalam melakukan upacara ini disiapkan kelengkapan antara lain kain 

putih sekitar 2 meter, satu pasang ayam dewasa, kelapa, pisang ambon, 

gula merah dan cincin emas satu buah, satu buah kuali, seperangkat 

pappisalingi atau sarung, songkok,baju dan dupa. 
42

 

                                                             
41

 Suaib, (49 Tahun), Punggawa, Wawancara, Kelurahan Tanah beru Kabupaten 

Bulukumba, 7 Desember 2021.  
42 Almin, (45 Tahun), Sawi, Wawancara, Kelurahan Tanah beru Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba, 7 Desember 2021.  
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Persiapan ritual Ammosi memiliki syarat akan makna dan wajib dilakukan 

pada saat upacara Ammosi, makna dari kain putih yaitu simbol kesucian, makna 

dari ayam dewasa memiliki simbol agar tahan jika terekana bencana pada saat 

melaut, makna dari pisang ambon memiliki simbol semangat, kegesitan, dan gula 

merah memiliki simbol harapan agar pekerjaan berbuah manis, dan emas 

memiliki simbol kemakmuran, dan kuali memiliki simbol kekuatan dan penangkal 

ilmu jahat, dan sarung, songkok, baju memiliki simbol kebersihan diri dan jiwa 

simbol kesiapan untuk mengadakan ritual, dan dupa memiliki simbol sebagai 

sumber wewangian agar do‟a yang dipanjatkan menyebar keseluruh ruang yang 

tercium bau wangi tersebut.  

Sebelum prosesi upacara dilakukan, seluruh kelengkapan upacara 

disiapkan di sekitar pertengahan lunas perahu yang merupakan tempat 

dilaksanakan upacara. Pada saat upacara akan dilaksanakan pemilik perahu duduk 

sambil berjongkok di sebelah kiri pertengahan lunas perahu, berhadapan dengan 

panrita yang duduk dengan posisi jongkok pada sebelah kanan. Kemenyanpun 

dibakar (setelah dimanterai punggawa), lalu kain putih dinaikkan ke kepala 

panrita (kerudung) oleh pemilik perahu. Selanjutnya cincin emas yang ditaruh 

pada sebuah piring kecil dimasukkan punggawa dalam mulutnya (niomong) 

kemudian panrita mengasapi pahat kecil /pa‟otere (pahat tua) sambil 

berkonsentrasi sejenak (berkomunikasi dengan alam gaib). 

Sesaat kemudian punggawa membaca mantera, “Nabi Sulaiman tettong 

riolona lopi, Nabi Haidir ajjaga rialeng risalewing”. Artinya “Nabi Sulaiman 

berdiri di mukanya perahu, Nabi Haidir menjaga di dalam dan diluarnya”.  
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Secara simbol bait-bait mantera ini menunjukkan penyerahan sang bayi 

perahu kepada dua orang nabi, yaitu Nabi Sulaeman sebagai penguasa bumi dan 

Nabi Haidir sebagai penguasa lautan. Kepada kedua nabi inilah punggawa 

menyerahkan bayi perahu tadi. Penyerahan kepada kedua nabi menggambarkan 

simbol “dualistic” seperti kanan dan kiri, siang dan malam dan ini menampilkan 

arti keseimbangan dan harmoni.  

Selesai membaca mantera selanjutnya panrita mengatur napas, kemudian 

mengucapkan tiga huruf keramat a…i…u… dan tanpa tarikan napas, tepat pada 

huruf …u… pahat dipalu dengan kapak tanpa tangkai untuk membuat segi empat 

di tengah kalabiseng. Serpihan kayu bekas pahatan dimasukkan panrita ke dalam 

mulutnya. Pada bekas pahatan tadi selanjutnya dibor sampai tembus ke arah kanan 

lunas perahu. Dibawah lambung perahu seorang sawi siap menampung serbuk bor 

tadi dengan kuali yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah kalabiseang 

tembus dengan bor, serpihan kayu tadi dikeluarkan dari mulutnya, selanjutnya 

punggawa berkumur dengan air dari cerek dan menyemburkan pada lubang 

kalabiseng.  

Prosesi selanjutnya ialah pemilik perahu menyerahkan sepasang ayam 

kepada panrita. Kemudian dipotong bulang/jenggernya. Darahnya dioleskan di 

sekitar pusat perahu, di ujung muka dan belakang kalabiseang. Akhir dari seluruh 

rangkaian prosesi upacara ini ditandai dengan panrita membasuh mukanya tepat di 

atas lubang possi‟. Serbuk bor dan air yang keluar melalui lubang possi‟. 

Ditampung dalam kuali dan selanjutnya disimpan dalam botol bersama serpihan 

kayu pannattak dan pammosi yang selanjutnya disebut “minnyak lopi”. Botol ini 
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kelak digantung pada lenra (bangkeng salara) bagian depan di bawah katabang. 

Menurut kepercayaan , minyak tersebut dapat digunakan sebagai penawar apabila 

perahu dalam keadaan/situasi bahaya, misalnya saat diamuk badai dalam 

pelayaran dan sebagainya.  

Setelah seluruh rangkaian upacara dilakukan, semua yang hadir 

dipersilahkan mencicipi kue-kue, wajik dan sebagainya. Pemilik perahu kemudian 

menyalami panrita dengan memberikan sedekah dengan sejumlah uang. Termasuk 

ayam, kuali dan pappisalingi serta cincin yang telah dipersiapkan. 

Acara berikutnya ialah appakanre balla’pati (, yang dipimpin oleh seorang 

“guru sara”. Diatas hamparan tikar sang guru duduk di atas balok naga-naga 

dekat “possi” yang baru dibuat tadi. Sambil membakar kemenyan sang guru ini 

mulai membaca mantera. Pemilik perahu suami istri duduk di sebelah kanan 

“guru” sedangkan nahkoda di sebelah kirinya menghadap haluan perahu. Setelah 

selesai membaca doa, istri pemilik perahu memberikan seekor anak yang baru 

menetes. Dalam keadaan menciap-ciap sang guru memotong leher anak ayam 

tersebut, selanjutnya dicincang sampai lumat. Sebuah jantung pisang juga 

dicincang sampai lumat dan keduanya dicampur dan diaduk. Adukan tersebut 

selanjutnya dibungkus dengan menggunakan daun pisang dalam beberapa 

bungkusan. Selanjutnya diletakkan pada tempat tertentu, yaitu di pusar perahu, 

pada persambungan lunas dan penyambung muka dan belakang, pada tajuk dan 

dikiri kanan perahu, Selanjutnya istri pemilik perahu menyiapkan kanre sangka 

(nasi lengkap dengan lauknya). Makanan ini ditaruh di atas daun pisang, sambil  

membaca doa sang guru membelah dua makanan tadi dan membungkusnya, 
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bungkusan pertama diletakkan nahkoda pada pertemuan kalabiseng dan 

penyambung muka sedangkan yang sebungkus lagi pada pertemuan penyambung 

belakang. 
43

 

C. Makna Ritual Pembuat Perahu Pinisi 

1. Makna Annakbang Kalabiseang (menebang lunas) 

Upacara ini mengandung makna minta izin kepada penghuni hutan/pohon 

atau penguasa alam semesta. Hal tersebut diwujudkan kepada berbagai bentuk tata 

cara dan perilaku, serta pembacaan mantra/doa sesaat sebelum pohon di tebang. 

Tata cara dan perilaku tersebut nampak mulai pada saat punggawa menyandarkan 

kapak pada batang pohon yang akan ditebang kemudian mengelilingi pohon 

tersebut sambil mengamati peralatan tadi. Jika semua peralatan yang disandarkan 

tetap pada posisinya berarti penebangan dapat segera dilaksanakan. Tetapi bila 

ada peralatan/kapak yang disandarkan tadi jatuh ke tanah, berarti “belum ada izin” 

dari penghuni hutan. Dalam keadaan seperti itu, demi menjaga keharmonisan 

seperti uraian sebelumnya, maka punggawa harus menyiapkan sesajian yang 

disebut “kanre sangka” bersama seekor anak ayam yang baru menetes untuk 

dipersembahkan kepada penghuni hutan.  

Biasanya penebangan pertama dimulai sebelum tengah hari dengan 

harapan agar rezeki bertambah naik. Pada saat kayu sudah mulai roboh, 

diusahakan arahnya jatuh ke lokasi pembuatan perahu (bantilang) dan juga 

diusahakan agar tidak tersangkut pada pohon lain. 
44

 

 

Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar pelaksanaan pembuatan 

perahu tidak mengalami halangan atau dapat berjalan dengan lancar. Sesudah 

                                                             
43 Almin, (45 Tahun), Sawi, Wawancara, Kelurahan Tanah beru Kecamatan Bontobahari 
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mengelilingi pohon, kemudian punggawa mengambil kapak, selanjutnya 

mengambil posisi menghadap matahari. Kemudian mengatur napas dan 

berkonsentrasi sejenak, yaitu untuk mengadakan “komunikasi gaib” dengan 

penguasa alam.  

Setelah konsentrasi selesai dilakukan, selanjutnya membaca mantra hal ini 

dipercayai oleh masyarakat setempat untuk penebangan pohon; 

Patimbonnako buttaya 

Katuhonnako bosiya 

Batelamunnako Lukmanhakim (sebutkan nama yang akan menebang 

pohon) 

Allah taala atta’bangko  

Artinya: 

Engkau ditumbuhkan oleh tanah 

Engkau dipelihara oleh hujan 

Engkau ditanam Lukmanhakim 

Tuhan Allah yang menebang engkau
45

 

 

Setelah selesai membaca mantra dilanjutkan dengan mengucapkan 

Basmalah, dan punggawa mulai menetakkan kapaknya. Letakan pertama kapak 

menghadap atas yang bermakna agar selalu bernasib baik. Setelah cukup tiga kali 

punggawa menetakkan kapaknya barulah satu atau dua orang sawi membantu 

untuk meneruskan penebangan sampai pohon tersebut roboh. Apabila pohonnya 

telah roboh, punggawa mengukur batang pohon dengan menggunakan tapak kaki 

yang selanjutnya dipotong untuk dibuat balok yang dibentuk sesuai dengan 

kegunaannya yang telah dibakukan.  

a. Sangat dipantangkan saat menebang kayu dengan membelakangi matahari 

sebab bayang-bayang akan jatuh ke pohon yang ditebang. Pohon pertama 
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yang roboh tanpa halangan merupakan pertanda bahwa pekerjaan 

selanjutnya akan lancar. 

b. Kanre sangka’ ialah nasi beras pulut yang berwarna putih, kuning, merah 

dan hitam (sangka/lengkap) yang mempunyai makna kesejahteraan dan 

pengharapan agar perahu dapat mendatangkan hasil yang melimpah, yang 

disajikan bersama dengan kalomping yaitu daun sirih yang dibentuk 

khusus diisi dengan kapur dan sekeping pinang.  

c. Ada kepercayaan bahwa sesajen dan anak ayam baru menetes merupakan 

kesenangan makhluk halus.  

d. Pada saat punggawa melakukan konsentrasi dan mengadakan komunikasi 

gaib dengan penghuni hutan, punggawa menanyakan apakah pohon 

tersebut tersedia untuk dibuat perahu. Setelah mendapatkan persetujuan 

(isyarat) barulah dilakukan penebangan.  

Senada dengan hal tersebut di atas, bagi pelaut terutama nahkoda kapal 

mereka harus memiliki “erang pasombala” yang merupakan ilmu supranatural 

yang wajib dimiliki para pelaut. Disaat perahu akan berlayar, sebelum para sawi 

turun ke perahu nahkoda melakukan “komunikasi gaib” dengan sang perahu 

apakah perahu bersedia untuk membawa seluruh awak perahu dan menampung ke 

tempat tujuan dengan selamat. Bila ada “isyarat” dari perahu tersebut barulah 

perahu berlayar. Selama dalam pelayaranpun pada saat tertentu para pembawa 
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perahu biasanya menggunakan ilmu tersebut dan sering digunakan misalnya 

perahu ingin terhindar dari angin ribut, badai, ombak dan sebagainya.
46

 

Salah satu narasumber mengatakan tentang penebangan pohon yang sudah 

tidak lagi dilakukan; 

Iya kalau dulu ada upacara penebangan pohon, kalau sekarang sudah di 

datangkan kayunya jadi ritual penebangan pohon sudah tidak ada lagi 

karena sudah ditempatkan, tapi kadang-kadang orang yang ortodoks atau 

berpikiran sama kayak orang dulu tetap tidak mau kalau tidak ditebangkan 

lunasnya. 
47

 

 

Maksud dari wawancara tersebut bahwa ritual penebangan pohon 

kebanyakan sudah tidak lagi dilakukan karena kurangnya kayu di Tanah Beru dan 

adanya perubahan zaman, dan hanya orang-orang dulu saja yang masih 

mempertahankan ritual tersebut.  

2. Makna Upacara Annattara  

Persambungan kalabiseang/lunas dengan kedua penyambung merupakan 

simbol pertemuan ibu dan bapak. Lubang kalabiseang dianggap sebagai kelamin 

perempuan dan kelamin laki-laki. Persambungan inilah yang dianggap sebagai 

simbol “suami istri (persetubuhan)  sebagai cikal bakal terciptanya “janin” yang 

selanjutnya akan diproses menjadi “bayi perahu”. Sebenarnya ada teknik 

persambungan yang reltif lebih kuat yakni sambungan jambatang, akan tetapi 

untuk memperoleh nilai magisnya, punggawa yang taat pada ajaran leluhur akan 

tetap menggunakan kepercayaan pada leluhurnya di masa lampau.  

Kalau ada kayu yang memungkinkan, dengan penggunaan kalabiseang 

annuntung (lunas yang hanya terdiri dari satu batang balok) akan jauh 
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lebih kuat dibandingkan dengan yang terdiri dari tiga potong balok kayu 

yang disambung. Tetapi punggawa zaman dahulu pada umumnya tetap 

menggunakan kayu yang terdiri dari tiga potong balok sebab disamping 

nilai magis seperti uraian terdahulu, menurut beberapa sumber bahwa tiga 

potong balok lunas ditambah dua buah sotting adalah simbol dari Rukun 

Islam dan lima waktu shalat.
48

 

 

Dapat kita ketahui bahwa ritual pembuatan perahu pinisi terdapat unsur 

Islam yang terkandung di dalamnya. 

 

a) Serpihan kayu pannatta‟ yang dibagi dua antara punggawa dan sambalu, 

merupakan simbol/ikrar kesepakatan antara mereka, akan tetapi dapat pula 

bermakna lain. “penawar” bila perahu adalah dalam keadaan bahaya 

misalnya diamuk badai. Tetapi sebaliknya bagi punggawa, serpihan kayu 

tadi dapat menjadi “senjata” (ramuan guna-guna) untuk mencelakai perahu 

apabila hatinya dilukai oleh sambalau. 

b) Material yang dimasukkan ke dalam lubang kalabiseang/lunas adalah 

sebagai simbol isi kandungan sang “ibu” yang masing-masing bermakna, 

emas sebagai simbol kemuliaan, besi baja sebagai simbol kekuatan, beras 

sebagai simbol kemakmuran dan kotoran ayam dipercayai sebagai dapat 

menangkal ilmu gaib sedangkan kapas rurung-rurung mengandung 

harapan agar rezeki dapat berkelanjutan. Dari makna simbol tersebut 

menunjukkan harapan kepada sang perahu agar dapat melahirkan 

kemuliaan, kekuatan dan kemakmuran serta keberuntungan. 

c) Darah ayam yang dioleskan pada persambungan kalabiseang merupakan 

simbol kesucian dan keperawanan. Hal ini dapat dikaitkan dengan 
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pemilihan bahan lunas harus kayu yang utuh/baru, tidak cacat dan 

dipantangkan memakai kayu bekas.  

d) Terdapat beberapa versi mantera yang diyakini oleh panrita lopi yang 

dipergunakan pada aktivitas ritual pembuatan perahu. Perubahan isi 

mantera diakibatkan oleh pengaruh kepercayaan Islam, namun situasi 

magis dalam setiap upacara ritual tetap seperti yang diwariskan oleh para 

leluhur. 

e) Pembacaan mantera mengandung nilai yang sangat esensial, sebab 

mantera dapat berfungsi sebagai perwujudan niat yang sangat penting bagi 

ketentraman batin. Apabila mantera diidentikkan dengan doa maka doa 

amat penting bagi ketentraman batin. Dengan berdoa kita memupuk rasa 

optimism di dalam diri manusia serta menjauhkan pesimis dan putus asa. 

Adapun pembaca Basmalah berarti nilai agama Islam selalu dijunjung 

tinggi pada setiap aktivitas pembuatan perahu (dengan tidak meninggalkan 

tata cara ritual yang bersumber dari tradisi). Sedangkan pengucapan 

a…i…u… para panrita lopi percaya bahwa ketiga huruf hidup tersebut 

adalah huruf keramat dan angka tiga itu sendiri dipercaya sebagai angka 

kosmos.  

f) Diakibatkan pengaruh agama Islam yang begitu kuat, akhir-akhir ini 

pembacaan ikrar a…i…u… sering diganti dengan pembacaan Basmalah, 

namun oleh sebagian panrita ada juga yang menggabungkan tiga huruf 

keramat tadi dengan pengucapan Basmalah.  
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g) Perilaku panrita yang memakai kerudung putih dengan membacakan 

mantera serta darah ayam yang dioleskan pada persambungan lunas, 

memberikan kesan ritual/magis, sakral dan suci.  

Salah satu narasumber mengatakan, a’boja lombasa itu sama dengan 

mencari kayu dan mereka membawa kebantilang, sama dengan mengantar 

rumah-rumah sampai di bantilang itu tempat untuk memotong kayu 

mereka sudah mengumpulkan kayu macam-macam dan barulah mereka 

annata‟, annata‟itu sama dengan perkawinan jadi menjodohkan dua kayu 

satu cewe dan satu cowo mereka itu ada namanya satu dilobangi masuk itu 

dan dibikin tonjolannya di bilang kayak laki-laki itu disatukan sama 

dengan pernikahan lalu di bentuklah perahu itu, dan ritualnya sama dengan 

manusia juga, katakanlah pemilik perahu itu bukan sebagai pemiliknya 

dalam konteks orang Tanah beru tapi yang punya bayi/perahu adalah 

punggawanya, sedangkan sawi adalah pattarana’nya atau pengasuhnya.
49

 

 

Hal ini dapat diketahu bahwa perahu pinisi dibuat dengan sarat akan 

makna. Mulai dari upacara penebangan pohon, sampai pada saat pembuatan dan 

peluncuran kapal ke laut. Dalam konteks orang Tanah beru melihat perahu 

sebagai makhluk hidup, seperti seorang bayi yang akan lahir ke dunia.  

 

3. Makna Upacara Appasili 

Makna upacara Appasili merupakan ritual untuk menolak bala agar 

terhindar dari marabahaya, upacara ini dilakukan sebelum upacara Ammosi. 

Pembacaan barazanji yang dilakukan merupakan bukti bahwa terdapat ikatan 

antara pelaksanaaan ritual tradisional  agama yang dipeluk secara mayoritas oleh 

penduduk setempat. Untuk kelengkapan disiapkan pula seikat dedaunan yang 

terdiri dari daun sidingin(cocor bebek), sinrolo, taha tinappasa, taha siri, panno-
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panno, yang diikat bersamaa pimping, ikatan dedaunan dan air tersebut dipercaya 

mengandung makna yaitu: 

a) Air (yang diambil dari mata air tertentu), dipercaya bermakna rezeki tidak 

pernah kering. 

b) Daun sidingin, mengandung makna pemilik dan awak perahu senanatiasa 

dalam kondisiyang tenang.  

c) Sinrolo, sejenis tumbuhan merambat yang pertumbuhannya sangat cepat 

sehingga diharapkan selalu mendapat keberuntungan. 

d) Taha tinappasa, bermakna untuk menolak gangguan makhluk halus/roh jahat 

sehingga terhidar dari mara bahaya.  

e) Taha siri (siri‟ rasa malu/ harga diri) diharapkan pemilik perahu memiliki 

harga diri dan malu apabila tidak berhasil. 

f) Panno-panno (panno/penuh) merupakan sejenis daun yang diharapkan 

bermakna rezeki selalu penuh/berhasil.  

g) Pimping yaitu sejenis tebu (batang rumput gajah) yang bila kering sangat 

ringan/dapat mengapung bermakna selalu bernasib baik/nasib selalu berada 

dipermukaan.  

Salah satu narasumber mengatakan tentang makna ritual Appasili: 

Pada malam hari melakukan Appasili dengan melalukan barazanji karena 

kita sebagai umat Islam barazanji sangat dikenal dan sudah turun temurun 

dilakukan. 

Sebelum diselenggarakan Annyorong lopi ada ritual Appasili atau 

pemotongan hewan kurban yaitu tujuannya menjauhkan hal negatif kalau 

kapal yang dibuat beratnya 100ton seekor kambing wajib dikorbankan jika 

lebih dari 100ton harus memotong seekor sapi hewan kurban juga harus 
berbulu hitam warna hitam menjadi warna istimewa bagi suku kajang 

simbol persamaan dan kesederhanaan sebelum dikurbankan kambing di 

dandani layaknya manusia oleh Panritalopi/dukung adat  kambing juga 
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diselimuti kain putih diberi minyak kelapa dan bedak, kemudian kambing 

dipotong di atas kapal di iringi dan di tutup dengan doa-doa keselamatan 

agar kapal yang akan berlayar selalu di lindungi oleh Allah swt. 

Sesorang Panritalopi mengatakan, pernah ada seseorang pemesan kapal 

dari Inggris yang ketika sudah selesai dia tidak melakukan appasili dengan 

alasan akan melakukan ritual tersebut di daerahnya. Ketika akan melewati 

perairan Ambon kapal tersebut tidak bisa lagi dijalankan. Setelah gagal 

melakukan upaya apapun, maka orang Inggris tersebut menghubungi 

pembuat kapal untuk meminta pertanggungjawaban.  

 

Panritalopi tersebut hanya menyarankan agar melakukan appasili, atas 

persetujuan pemilik kapal maka dilakukanlah appasili di daerah pembuat kapal. 

Setelah upacara tersebut selesai, kapal tersebut dapat berjalan kembali.
50

  

4. Makna Upacara Ammosi 

Upacara ini merupakan upacara sakral karena ritual tersebut merupakan 

proses akhir dari kelengkapan manusia sempurna dalam bentuk perahu sebagai 

anak dan panrita yang merupakan sebagai ibu/bapaknya, berdasar pada 

kepercayaan tersebut, maka upacara ammosi merupakan simbol pemotongan tali 

pusar “bayi” yang baru lahir. Pada hakekatnya ammosi merupakan simbol 

kelahiran “bayi perahu” setelah di proses selama beberapa bulan sejak 

terbentuknya janin perahu pada upacara annattra.  upacara Ammosi dilakukan 

pada saat air laut pasang naik pada upacara ini panrita melubangi lunas dengan 

pahat kemudian membornya sehingga tembus, setelah tembus panrita mencuci 

muka dan berkumur, yang kemudian airnya ditampung oleh pemilik perahu serta 

disimpan sebagai minyak lopi yang berguna pada saat pelayarannya nanti 

terutama pada saat di timpa mara bahaya.  

Salah saatu narasumber mengatakan; 
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Ammosi itu sama dengan hakikah jadi kadang-kadang kapal itu di dorong 

tidak mau turun misalnya mama dan bapaknya marah. kapal punggawa 

tadi palingan dia bilang “so” (memakai bahasa Tanah beru) jako’mo rolo 

naungngi biasanya kapal nda mau turun biar satu kampung yang dorong 

nda mau banyak-banyak kejadian begitu karena tidak merasa puas 

dengan pelayanannya.  

 

Ammosi sama dengan hakikah kadang-kadang kapal di dorong tidak mau 

turun misalnya orangtuanya marah, dan punggawa mengatakan “so” 

(memakai bahasa Tanah Beru atau bacaan kepercayaan punggawa) dan 

mengatakan jangan dulu turun dan biasanya perahu tidak mau turun 

walaupun satu kampung yang menariknya kelaut dan sudah banyak 

kejadian terjadi karena merasa tidak puas atas pelayanannya. 
51

 

 

Maksud dari wawancara di atas bahwa ketika pelaksanaan upacara tidak 

sesuai dengan keinginan punggawa maka punggawa berbisik pada perahu 

karena perahu sudah di ibaratkan bayi dan punggawa adalah orangtua sang 

bayi tersebut.  

 

Berikut ini perlengkapan yang dimasukkan didalam lubang atau lunas 

perahu yang masing-masing mempunyai makna yaitu  

1. Besi, mempunyai makna kekuatan 

2. Beras, mempunyai makna kemakmuran 

3. Emas, mempunyai makna kemuliaan  

4. Kapas rurung-rurung, mempunyai makna harapan dan rezeki akan 

Berkelanjutan.  

Tahap terakhir adalah Annyorong Lopi upacara ini merupakan proses awal 

sebuah perahu pinisi mengarungi lautan untuk pertama kalinya. Pada pelaksanaan 

upacara Annyorong Lopi terlebih dahulu diadakan pembukaan yaitu persembahan 

tarian adat Marise Resa dan Pamanca. Setelah selesai selanjutnya dua tali 

dibentangkan dan rantai dikaitkan pada bagian badan perahu. Masyarakat yang 
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berada disekitar lokasi kemudian begotong royong menarik perahu menuju lautan, 

semua tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh besar dalam pembuatan perahu 

pinisi hadir. 

 

Gambar 1 Proses Annyorong Lopi 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                    

Pada pagi harinya dilaksanakan upacara annyorong lopi merupakan 

ungkapan rasa syukur pada tuhan yang maha Esa saat perahu yang mereka 

ciptakan sudah siap di gunakan laut. ritual ini melibatkan pembuat perahu 

sanro/dukun tamu khusus tokoh agama dan warga sekitar, berbagai 

tahapan yang dilakukan dalam prosesi ini, annyorong lopi ini dimaknai 

sebagai suatu kebersamaan masyarakat Tanah Beru dalam rangka 

membawa perahu kelaut setelah dikerjakan pekerjaan ini tentunya 

memerlukan kebersamaan dan melibatkan seluruh masyarakat yang ada 

disekitar pembuatan perahu.
52

  

 

Perahu pinisi memiliki dua tiang layar dan tujuh buah yang layarnya 

memiliki makna yang penting untuk diketahui, posisi layar diujung paling depan 

ada tiga, di tengah dua, dan di belakang memiliki tiga buah layar. Adapun makna 
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dari dua tiang utama yaitu sebagai pondasi utama yaitu dua kalimat syahadat. 

Sedangkan makna dari tujuh buah layar perahu pinisi yaitu sama dengan jumlah 

ayat surah Al-Fatihah. Tujuh buah layar perahu pinisi juga mempunyai makna 

bahwa leluhur terdahulu bangsa Indonesia mampu mengarungi dan menaklukkan 

tujuh samdera besar yang ada di dunia.  

D. Pandangan Masyarakat Tentang Ritual Pembuatan Perahu Pinisi 

Masyarakat merupakan makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem 

tertentu, tradisi tertantu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah 

pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu 

manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.  

Banyak persoalan yang sering muncul mewarnai tema silaturahmi dengan 

masyarakat. Namun di antara persoalan-persoalan itu, aspek agama dan tradisi 

budaya yang berkembang di tengah masyarakat. agama dan budaya tidak dapat 

dipisahkan. Agama mengandung nilai-nilai budaya dan budaya menyerap kesan-

kesan keagamaan.
53

 

Dapat saya simpulkan hasil wawancara masyarakat Tanah beru melihat 

perahu bukan hanya sebagai kumpulan kayu, dan papan yang dipertautkan, tetapi 

lebih kepada suatu kesatuan benda yang berjiwa, Seperti halnya manusia sebab 

masing-masing memiliki dua unsur pokok yaitu materi (jasad) dan roh. Pada 

pembuatan perahu pinisi terdapat banyak hal yang diungkapkan melalui ritual-

ritual yang mewakili makna tertentu dan hanya dapat di pahami oleh masyarakat 

Tanah beru, Ara dan Bira. Penggunaan ritual tersebut telah dipelajari dan menjadi 
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upacara turun temurun dikalangan pembuat perahu. Selain mengandung arti yang 

ingin disampaikan, ritual-ritual juga muncul dari nilai-nalai leluhur yang dipegang 

hingga saat ini.  

Melihat dari serangkaian tahapan ritual perahu pinisi yang telah saya lihat 

nilai keagamaan dalam pembuatan perahu pinisi sangat jelas dan dominan terlihat 

dalam prosesi ritual yang dilakukan seperti unsur Islam dalam upacara pembuatan 

perahu dan tradisi lokal adalah bentuk akulturasi.  

Meskipun ada perubahan dalam prosesi pembuatan perahu pinisi karena 

adanya perubahan zaman, pengaruh ini tidak akan merombak struktur magis 

dalam prosesi ritual pembuatan perahu, walaupun ritual tersebut telah berubah 

dasar pandangan magis mereka terhadap perahu dari kepercayaan terhadap 

nenenk moyang mereka yang mempercayai animisme dan beralih ke islamisme. 

Dalam konteks pandangan masyarakat tentang ritual pembuatan perahu 

pinisi dalam penuturan beberapa informan yang ketika diwawancara mengatakan 

bahwa: 

yah karena percaya maka mereka laksanakan karena masyarakat sekitar 

percaya jadi mereka mengikuti ritual-ritualnya, bahkan orang-orang barat 

yang memesan perahu ikut melaksanakan ritual seperti orang Prancis, 

Jerman, Belanda, mereka juga mengikuti, itu artinya mereka menghargai 

tradisi kita, jadi jangan heran bahkan orang-orang barat lebih lengkap 

sesajennya karena mereka bayar semua bukan berarti dia orang modern dia 

lupakan. Orang-orang Tanah beru menyikapi bahwa ritual ini sudah ada 

dari nenek moyang mereka jadi mereka percaya dia lahir dari rahim 

tukang jadi mereka harus menghargai kepercayaan leluhur mereka sejak 

dahulu.  

  

Ada juga yang mengatakan bahwa upacara ritual pembuatan perahu 

sebagai alat pemersatu warga, seperti kita ketahui bahwa upacara 
annyorong lopi adalah ritual terakhir, sehari sebelum puncak ritual 

Annyorong lopi dilakukan pemilik perahu biasanya memotong hewan 

kurban disajikan pada warga dan tamu yang datang. Pasalnya perahu yang 
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akan diluncurkan kelaut hanya menggunakan tenaga manusia yang 

dilakukan bersama-sama, ritual ini melibatkan pembuat perahu, 

sandro/dukun tamu khusus, masyarakat dan tokoh agama.
54

  

 

Nilai persaudaraan di kalangan masyarakat Tanah beru begitu terlihat, dan 

tidak terlihat sifat egois di antara mereka. Meskipun mereka tidak memiliki 

jabatan dalam pembuatan perahu tersebut, namun nilai persaudaraan yang 

membuatnya bergerak untuk saling membantu tanpa mengharapkan imbalan 

apapun. Sebab mereka percaya, manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan 

orang lain, dan sewaku-waktu mereka pasti membutuhkan pertolongan.  

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengenai 

makna dari ritual pembuatan perahu pinisi dapat saya simpulkan bahwa makna 

pembuatan perahu pinisi adalah relasi antara kebudayaan dan agama, masuknya 

unsur Islam dalam ritual pembuatan ini mempengaruhi beberap mantra yang 

dipakai sebelumnya. Misalnya a. . i. . u. . sekarang terganti menjadi basmalah.   

Ahli budayawan mengatakan bahwasanya perahu pinisi adalah sebuah 

karya manusia beserta kekuatan spritualisme alam yang tak pernah dapat 

dipisahkan dan memiliki mekanisme sebab akibat alamlah yang 

mengajarkan kepada masyarakat ketiga  desa tersebut tentang kepiawaian 

membuat pinisi.
55

 

 

 Alkisah diceritakan oleh Arief Saenong adanya ritual yang dianut dan 

dilaksankan oleh masyarakat Bontobahri tersebut tidak hanya berimplikasi pada 

kehidupan spiritual saja namun juga berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi 

masyarakatnya. Ketertarikan masyarakat dan sekitarnya sangat kuat terhadap 

takdir bahwa mereka telah terlahir sebagai seorang Panritalopi bagi masyarakat 
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Tanahberu, Bira dan Ara menjadikan mereka terpesialisasi dalam melakukan 

pekerjaan. Sehingga kita bisa mengambil dampak positif yang dianut oleh 

masyarakat Tanahberu yang tercermin dalam aktivitas ritual dan tabu-tabu 

tertentu dalam prosesi pembuatan pinisi dapat menjadi objek wisata yang sangat 

menarik. Hal ini, tentunya selain sebagai upaya untuk mengenalkan adat istiadat 

masyarakat juga merupakan sarana yang potensial untuk mengembangkan mata 

pencaharian alternatif. 
56
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Makna Prosesi Ritual Pembuatan 

Perahu Pinisi di Kelurahan Tanahberu Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba” dapat disimpulkan bahwa: 

1. Upacara ritual pembuatan perahu pinisi bersumber dari kepercayaaan 

leluhur  dan hingga kini tetap dilestarikan. Upacara yang pertama yaitu 

upacara penebangan pohon, pohon yang sudah dipilih dijadikan bahan 

baku dari perahu pinisi di tebang yang diawali dengan ritual-ritual dan 

doa. Tapi zaman sekarang penebangan pohon sudah mulai ditinggalkan 

karena ketersediaan kayu di Tanahberu terbilang sedikit, oleh karenanya 

kayu yang dipakai sekarang sudah disiapkan oleh para pengusaha kayu 

dan siap pakai. Kedua, penyambungan lunas, yaitu pohon yang sudah 

ditebang dan di potong sesuai ukuran, kemudia dirangkai dan di sambung 

menjadi badan perahu. Ketiga, upacara Appasili yaitu untuk menolak bala 

yang bertujuan untuk mendoakan perahu pinisi agar terhindar dari mara 

bahaya pada saat sedang berlayar. Keempat, upacara Ammosi, memberikan 

pusat pada pertengahan lunas perahu, selanjutnya upacara Annyorong lopi, 

yaitu menarik perahu ke lautan yang dikerjakan sekitar seratus orang.  

2. Makna pembuatan perahu pinisi yang terkandung dalam ritual-ritualnya. 

Pada proses penebangan pohon makna yang terkandung yaitu agar harapan 

atau rezeki akan bertambah naik dan lancar seperti pada saat naik 
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matahari. Makna upacara menyambung lunas sebagai proses pertemuan 

ibarat manusia akan melakukan pertemuan kepada laki-laki dan 

perempuan untuk menghasilkan seorang bayi. Upacara Appasili bermakna 

untuk menolak bala atau mengusir dan menjauhkan perahu dari musibah 

pada saat mengarungi lautan. Upacara Ammosi bermakna simbol 

pemotongan tali pusar pada bayi yang baru lahir. Selanjutnya Annyorong 

lopi mengandung makna kerja sama atau gotong royong merupakan kunci 

dari keberhasilan dan kelancaran dan membawa dampak baik bagi orang-

orang yang terlibat.  

3. Pandangan masyarakat dalam pembuatan perahu pinisi ialah tradisi ini 

bersumber dari nenek moyang terdahulu yang hingga kini masih 

dilestarikan. Dan menganggap upacara pembuatan perahu pinisi 

merupakan relasi antara kebudayaan dan agama, pengaruh ajaran Islam 

menyempurnakan beberapa bacaan yang di pakai, dan upacara ini 

merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah swt atas segala rezeki yang 

diberikan.  

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan kesimpulan di atas, kajian ini berimplikasi 

tentang Makna Prosesi Ritual Pembuatan Perahu Pinisi di Kelurahan Tanahberu 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Setiap tahap dalam prosesi 

pembuaan perahu memiliki makna tersendirinya, berdasarkan hasil penelitian 

sudah ada beberapa ritual yang tidak lagi di lakukan dan nilai-nilai leluhur 

tersebut sudah mulai tidak tampak karena perubahan moderen.  
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Adapun saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat melestarikan kebudayaan daerahnya dan memahami 

nilai-nilai budaya yang dimiliki serta mampu mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari  

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi bahan informasi, referensi serta 

pengembangan penelitian tentang kebudayaan.  
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Gambar 1: Wawancara bersama ahli budayawan Desa Ara 

                                 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Wawancara bersama pemilik mesin kayu 
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Gambar 3: Wawancara bersama punggawa perahu  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Wawancara bersama punggawa sekaligus toko adat 
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Gambar 5: Wawancara bersama sawi  

             

 

 

 

 

Gambar 6: Wawancara bersama masyarakat 

                  

 

 

 

Gambar 7: Wawancara bersama masyarakat 
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Gambar 8: Wawancara bersama punggawa 

 

 

 

 

 

Gambar 9: wawancara bersama sawi 

 

 

 

 

Gambar 10: Wawancara bersama masyarakat 
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Gambar 11: Upacara penyambungan lunas yaitu mengoleskan 

 darah pada lunas 

 

Gambar 12: Sesajen yang disiapkan pada saat upacara penyambungan 

Lunas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13: Perahu yang akan di dorong kelaut/ Annyorong Lopi 
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