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ABSTRAK 

Nama: Ativa Nurhadi 

Nim  :  30100118064 

Judul: Menyingkap Pandangan Teologis Masyarakat Nelayan Tentang 

Kehidupan Melaut Di Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, 

Kabupaten Bulukumba 

  

 Tujuan penelitian yang berjudul Menyingkap Pandangan Teologi 
Masyarakat Nelayan Tentang Kehidupan Melaut di Desa Ara, Kecamatan 
Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, mengangkat beberapa rumusan masalah, 
yaitu: Pertama, Bagaimana konsep teologis masyarakat nelayan? Kedua, 
Bagaimana aktivitas kehidupan nelayan di darat dan di laut? Ketiga, Bagaimana 
kepercayaan teologi nelayan terhadap kehidupan melaut ?.   

 Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, yang di mana 
lebih menekankan pada keaslian data bukan hanya dari teori saja melainkan dari 
fakta yang ada di lapangan. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan 
dengan menggunakan pendekatan Teologi dan Filsafat. Metode pengumpulan data 
yang diperoleh dengan cara yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan 
penelusuran referensi atau studi dokumen. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan tiga pandangan Teologis masyarakat 
nelayan. Pertama, Kepercayaan nelayan sama halnya dengan profesi lain, Mereka 
Memiliki kepercayaan dan budaya yang sudah  ada sejak dulu salah satunya 
adalah tetap meyakini bahwa adanya kehendak Allah swt dalam setiap 
keberhasilan yang diperoleh. Bukan hanya itu masyarakat nelayan juga masih 
memegang teguh kepercayaan dari ajaran terdahulu mereka. Kedua, Dalam 
kehidupan masyarakat nelayan, memiliki perbedaan yang sangat signifikan 
dengan kehidupan di laut, sebab banyak larangan dan perintah yang harus mereka  
hindari. Sedangkan kehidupan di darat hanya melakukan kehidupan layaknya 
pekerja lain, darat dijadikan sebagai tempat beristirahat. Kehidupan nelayan yang 
selalu hidup rukun serta selalu bekerja sama satu sama lain. Ketiga, kepercayaan 
masyarakat nelayan ialah tetap meyakini akan adanya Allah, dan segala sesuatu 
yang mereka dapatkan dilaut atas kehendak dan izin Allah swt. 

 Implikasi penelitian adalah Pertama, ajaran tentang nelayan tidak 
dilupakan karena telah menjadi ajaran dari nenek moyang mereka sebelumnya, 
harus mereka jaga sebagai bekal saat melaut. Kedua, kepercayaan yang dianut 
oleh masyarakat nelayan tetap meyakini bahwa ada sang pencipta yang mengatur 
segala kehidupan mereka. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa selain dari 
kehendaknya. Ketiga, konsep keislaman masyarakat nelayan sesuai dengan ajaran 
yang disebarkan oleh para ulama pada saat islam pertama kali menyebar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan hidup merupakan suatu upaya menyelamatkan lingkungan 

melalui nilai-nilai keagamaan, karena perilaku manusia terhadap lingkungan 

merupakan suatu cerminan akhlak dan keimanannya, sehingga seharusnya 

menjaga dan melestarikan lingkungan seperti menjaga dan mempertahankan 

ibadah-ibadah yang lainnya.
1
 

Faktor  yang  menjadi  permasalahan yaitu lingkungan masyarakat 

nelayan, bahwa nelayan merupakan suatu profesi yang dianggap sulit dan 

berbahaya, karena nelayan harus membutuhkan suatu keberanian dan banyak 

tenaga. Masyarakat  nelayan juga dianggap sebagai kehidupan yang sangat sibuk 

dan bisa saja melewatkan banyak pekerjaan lainnya. Seperti yang diketahui bahwa 

banyak nelayan yang bekerja dari pagi sampai pagi hanya untuk melangsungkan 

hidupnya.  

Salah satu hal yang penting dari teologi islam adalah  masalah perbuatan 

manusia. Hal ini disebabkan karena perbutan dikembalikan kepada kehendak 

manusia. Permasalahannya apakah manusia bisa sepenuhnya menentukan 

perbuatannya sesuai dengan kehendak dan keinginanya sendiri ataukah kembali 

kepada perbuatan manusia yang telah ditentukan oleh  qadar  Allah. Inilah yang 

kemudian mengakibatkan lahirnya paham Qadariah dan Jabariah.
2
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Teologi berasal dari bahasa yunani yang terbagi dari dua kata, yaitu theos 

dan logos. Yang di mana theos berarti Allah dan logos berarti ilmu, jadi apabila 

disimpulkan teologi berarti bidang ilmu yang membahas tentang Allah dan 

keimanan serta membahas mengenai agama dan hubungan kepada Allah dan 

dunia ini.
3
  

Bulukumba ialah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang 

dimana memiliki beberapa Kecamatan dan banyak Desa seperti Desa Ara yang 

merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba. Desa ini terletak dibagian tenggara di Sulawesi Selatan yang 

berbatasan dengan Teluk Bone disebeleh kiri serta Kelurahan Tanah Lemo 

disebelah Barat, dan Desa Darubia dan Lembanna dibagian Selatan dan Utara.
4
 

Islam memiliki cara tersendiri untuk mempertahankan dan melestarikan 

lingkungan karena Islam merupakan agama yang beranggapan bahwa lingkungan 

adalah sebagian dari keimanan manusia, dan tidak akan bisa terpisahkan dengan 

manusia, sebab alam semesta diciptakan oleh Allah dan manusia juga diciptakan 

oleh Allah. Maka dari itu cara untuk tetap percaya dan taat akan adanya Allah 

maka harus menjaga,merawat,dan mengenal lingkungan. Apa lagi didalam Islam 

sendiri menjaga dan memelihara lingkungan adalah bagian dari ibadah wajib yang 

harus dikerjakan oleh manusia.  

Bahkan dijelaskan didalam Islam menjaga lingkungan setara dengan 

menjalankan shalat dan zakat. Tetapi jika hal sebaliknya terjadi manusia semena-

mena terhadap lingkungan darat maupun laut maka itu sama saja seperti kita 

ingkar terhadap Allah. Seperti didalam surah Allah yang dijelaskan dalam QS al-

A’raf/7:56 yang berbunyi; 
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ِ قرَِيبٌ  حِهَا وَٱدْعُىهُ خَىْفاً وَطَمَعاً ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللََّّ وَلََ تفُْسِدوُا۟ فىِ ٱلْْرَْضِ بعَْدَ إِصْلََٰ

هَ ٱلْمُحْسِنيِهَ   مِّ

Terjemahnya:  

 Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 
dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap.  
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 
kebaikan.

5
 

Manusia dan alam merupakan sesuatu sistem yang saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya. Dari zaman ke zaman hingga sekarang, manusia 

selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. faktor yang paling 

mendukung manusia untuk melangsungkan hidupnya adalah alam dan 

lingkungan.
6
 Agama juga mengajarkan bahwa mencari rezeki merupakan karunia 

Allah dan salah satu cara melaksanakan perintahnya. Seperti halnya nelayan pada 

umumnya dari masyarakat yang memiliki pendidikan yang relatif rendah dan 

kehidupan yang miskin. Sehingga peran agama sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan nelayan karena mampu mengembangkan pola pikir mereka yang  

akhirnya mengakibatkan agama memiliki peran dalam proses perubahan sosial 

mereka. 

Telah ditemukan beberapa masyarakat nelayan yang melakukan pekerjaan 

kurang memperhatikan antara kerja dan ibadah, seperti ketika waktu ibadah 

masuk mereka masih melakukan pekerjaannya. Sebagian besar nelayan juga 

kurang efektif dalam memanajemenkan waktu dan tenaga mereka karena 

kurangnya kepercayaanya terhadap ketentuan Allah.
7
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Secara histori nelayan pada awalnya disebut sebagai orang yang 

menangkap ikan di laut yang didefinisikan secara tradisional. Tetapi karena  

sekarang bukan saja untuk menangkap ikan tetapi banyak komponen-komponen 

didalamnya seperti pembuat jaring, pengangkut alat-alat penangkapan ikan dan 

lain sebagainya sehingga sekarang dikatakan sebagai nelayan. Jika dilihat dari 

segi ekonomi masyarakat nelayan secara umum menjadi kategori masyarakat yang 

miskin atau kurang mampu, membahas mengenai pekerjaan nelayan maka 

penghasilan mereka di laut bisa saja tidak ada dan bisa saja ada ini tergantung  

masyarakatnya bisa membaca cuaca dari laut dalam artian sulit untuk kita prediksi 

penghasilan untuk nelayan. 

Masyarakat yang memiliki karasteristik sosial yang baik, seperti memiliki 

hubungan yang baik antara sesama nelayan maupun dengan masyarakat lainnya 

dalam artian saling membantu dan bergotong royong. Jika dikaji dalam perspektif 

teologinya maka para nelayan telah sampai kepada memperbaiki hubungan yang 

baik antara sesama, tetapi yang masih menjadi pertanyaan apakah ia juga 

menyimpan hubungan yang baik kepada tuhannya atau Allah.
8
  

Masalah agama dan kepercayaan etika dan aktivitas masyarakat nelayan 

yang jika mayoritas islam maka besar kemungkinan mereka masih kuat dengan 

ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Seperti melaksanakan ritual untuk laut, 

sesaji dan tradisi lainnya yang digunakan oleh para nelayan merupakan 

implementasi terhadap kepercayaannya dengan hal-hal yang gaib. Apalagi jika 

para nelayan di Desa Ara, Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba masih melakukan 

hal demikian maka kepercayaan atau teologinya masih perlu dipertanyakan. 

Adapun alasan masyarakat nelayan yang masih memegang teguh tradisi nenek 
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moyangnya, maka itu dijadikan oleh mereka sebagai kekuatan atau semangat 

melakukan pekerjaan.
9
 

Agama atau kepercayaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan 

paling penting bagi umat manusia, sebab agama dan kehidupan merupakan dua 

unsur yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya seperti pekerjaan, apapun masalah 

yang dihadapi pastinya semua tidak terlepas dari agama dan kepercayaan bahwa 

akan ada kemudahan. Oleh sebab itu pentingnya untuk menanamkan rasa 

kepercayaan terhadap sang pencipta, dan berusaha untuk melupakan tradisi yang 

menghalangi untuk percaya akan adanya Allah swt, dalam Islam telah dijelaskan 

bahwa tidak akan sia-sia apa yang diharapkan, minta kepada Allah yang jelas  

berusaha dan diikuti dengan doa dan niat yang baik. 

Teologi Islam manusia khususnya nelayan bukan hanya menjadi ciptaan 

Allah di bumi, tetapi juga memiliki tugas dan dijadikan sebagai khalifah untuk 

menggantikan Allah, guna untuk menjaga dan melindungi alam. Maka dari itu 

antara manusia dan alam menjadi dua objek yang tidak bisa terpisahkan, apa lagi 

segala tindakan seorang muslim tidak lepas dari tugas mereka menjadi khalifah 

jadi jika manusia melakukan hal yang tidak dilakukan atau diajarkan dalam Islam 

maka dia tidak mengerjakan tugasnya sebagai khalifah apa lagi jika mereka 

merusak alam di darat maupun dilaut, jika dikaji kehidupan nelayan bisa 

dikatakan sebagai masyarakat yang miskin, mengakibatkan masyarakat nelayan 

harus ikut terhadap takdir yang terjadi baik itu keadaan laut yang kurang 

memprihatinkan sehingga mereka menunda perjalanan untuk melaut. Tetapi jika 

dilihat para nelayan yang tidak berputus asa walaupun banyak rintangan yang 
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menghadang itu semua disebabkan karena mereka ingin mengubah nasib mereka 

menjadi lebih baik dengan memanfaatkan kekayaan laut.
10

  

Konsep teologi masyarakat nelayan Desa Ara tidak dilihat hanya pada 

pemahaman saja, namun juga berada pada kehidupan sosial, teologi ini dilihat 

tidak hanya sebagai masalah dalam kehidupan tetapi dengan teologi kita mampu 

mengetahui kesukaan masyarakat terkhusus para nelayan terhadap agama yang 

dianutnya. 

Teologi Jabariyah yang memilki paham bahwa segala perbuatan manusia 

tidak dilakukan oleh manusia itu sendiri melainkan ada pusat kendali yang 

melakukannya dan membuat manusia melakukan sesuatu itu, yakni ada Allah. 

Karena manusia tidak memiliki hak dan kebebasan untuk bertindak atas 

kemauannya sendiri harus ada nahkoda agar manusia tidak keluar dari ajaran 

Islam karena tindakannya. Segala perbuatan manusia diluar kendalinya seperti 

daun yang jatuh dari ranting dan tertiup oleh angin serta tidak dapat berbuat 

sesuatu ia hanya ikut dengan arah angin kemana angin itu pergi. begitupun dengan 

keinginan dan keberanian para Nelayan untuk melintasi laut yang ganas, 

keberanian itu datang dari sang nahkoda dan atas keyakinan mereka.
11

 

Masalah perikanan seperti para nelayan yang memiliki banyak cara untuk 

menghasilkan banyak tangkapan, hal yang dilakukan bisa saja berbeda-beda setiap 

zamannya apa lagi dimasa sekarang yakni zaman modern yang segala sesuatu 

dipandu oleh teknologi yang begitu canggih sehingga bisa dikatakan sebentar lagi 

tenaga manusia bisa dikalahkan oleh teknologi. Apa lagi dalam rana laut yang 

dimana awalnya hanya menggunakan alat tradisional dan mungkin saja sekarang 
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Kemiskinan Para Nelayan Di Kuala Langsa Aceh, Jurnal Penamas,  No. 3 2017, h. 364 

 
11

 Ismail Fahmi Arrauf Nasution, Hubungan Praktik Teologi Jabariyah Dengan 

Kemiskinan Para Nelayan Di Kuala Langsa Aceh, Jurnal Penamas, h.365 



7 

 

 

para nelayan Desa Ara, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba sudah masuk pada 

fase modern dan melupakan hal-hal yang berbau tradisional seperti alat yang 

digunakan dalam melaut. Tetapi dengan cara itu maka bisa saja penghasilan 

nelayan jika dibandingkan dengan cara yang tradisional lebih banyak dengan 

menggunakan cara yang modern karena semua serba dilakukan oleh teknologi. 

Tetapi yang ditakutkan ialah bagaimana nelayan tetap mempertahankan 

kepercayaanya kepada Allah serta selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang di 

dapat, dalam artian tidak melupakan kepada siapa, dan karena siapa ia ada dan 

bisa menjadi orang yang memiliki penghasilan yang baik. 

Sumber daya perikanan terkhusus di daerah bulukumba yang 

mengakibatkan para Nelayan bisa dengan mudah untuk melangsungkan hidup, 

dan yang mejadi pertanyaan apakah di Desa Ara, Kec.Bontobahari, 

Kab.Bulukumba masih menggunakan tradisi-tradisi atau ritual laut? Ini menjadi 

tugas penting bagi penulis untuk melihat Teologi Para Nelayan disana apakah 

masih tradisional atau sudah pada pemikiran yang Rasional.
12

 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

a. Fokus penelitian ini meliputi konsep pemikiran teologis masyarakat 

nelayan, serta aktifitas kehidupan masyarakat nelayan, dan bagaimana 

kepercayaan teologis nelayan tentang kehidupan melaut terkhusus 

masyarakat nelayan Desa Ara, Kec.Bontobahari, Kab.Bulukumba.  

b. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan fokus penelitian diatas maka, dideskripsikan sebagai berikut:  

 Kehidupan masyarakat nelayan dengan yang bukan nelayan sangat berbeda, 

masyarakat nelayan memiliki fokus kegiatan yang jika tidak mereka lakukan 

akan merugikan dirinya dan keluarga, sedangkan jika dilakukan akan 
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berpotensi membahagiakan dirinya karena menemukan pundi-pundi rupiah 

dari melaut.  

 Menyingkap adalah suatu kata yang memiliki arti membuka, artinya 

membuka sesuatu yang bersifat tersembunyi kemudian dibuka untuk mengetahui 

dan menemukan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Seperti halnya nelayan 

yang dikenal sebagai pekerjaan yang sangat tertutup sebab kehidupan mereka 

berada dilaut, banyak kehidupan serta kepercayaan para nelayan yang tidak di 

ketahui secara mendalam oleh banyak orang.  

 Pandangan teoligis nelayan dapat kita lihat pada saat mereka sedang 

melaksanakan pekerjaannya. Sebab dengan melihat bagaimana nelayan dalam 

mengatur waktu bekerja dengan beribadah sebagai kewajiban mereka, maka dapat 

kita ketahui kepercayaan nelayan terhadap Allah. Karena yang mendahulukan 

kewajiban mencermikan suatu keyakinan mereka kepada sang pencipta  dengan 

selalu meminta perlindungan dan kemudahan rezeki. Bagai masyarakat pesisir 

pantai menjadi nelayan merupakan hal yang memudahkan mereka untuk mencari 

nafkah di laut.  

 Teologi merupakan suatu ilmu yang di gunakan dalam memaknai 

kehadiran Allah yang dituangkan dalam konteks yang beragam seperti  keyakinan 

nelayan tentang tuhan, semua itu akan dibahas dalam penelitian ini. Namun 

teologi itu sendiri bukan Allah, melainkan cara manusia untuk mendefinisikan 

Allah dan simbol-simbolnya.
13

 Seperti dalam pandangan para nelayan, karena 

merasa laut adalah tempat yang berbahaya maka nelayan perlu berteologi dalam 

artian para nelayan harus memiliki kepercayaan hanya kepada Allah bahwasanya 

Allah bisa menjaga mereka dari laut yang berbahaya. Maka masyarakat nelayan 

harus memiliki keyakinan yang akan membantu mereka saat melaut, tatapi 
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sebagaian nelayan menghiraukan hal demikian dan hanya fokus pada tujuannya. 

Hal ini bisa saja merusak kepercayaan manusia terhadap Allah dan juga akan 

mengkhawatirkan bagi para nelayan karena hilangnya kepercayaan dan keyakinan 

terhadap Allah swt.  

 Masyarakat nelayan adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal di 

wilayah pesisir dengan mata pencaharian utamanya memanfaatkan sumber daya 

laut, seperti ikan, rumput laut, udang, terumbu karang dan segala macam yang 

dapat di jadikan sebagai suatu penghasilan. Masyarakat nelayan memiliki 

karasteristik yang khusus yang dapat membedakan mereka dengan masyarakat 

lain seperti, memiliki warna kulit yang coklat, serta memiliki suara yang besar. 

 Adapun persepsi masyarakat nelayan tentang kepercayaan nelayan 

terhadap ritual-ritual nenek moyang mereka, tokoh-tokoh yang melakukan tradisi 

sebelum melaut atau tradisi yang ada di darat, yang perlu diwawancarai adalah 

masyarakat nelayannya. Perlu kita ketahui pada saat di laut nelayan memahami 

ritual sebagai ekspresi dari sistem adat kebudayaan yang menghubungkan 

manusia dengan alam spiritual. 

 Kehidupan melaut merupakan kehidupan yang harus di jalani oleh 

seseorang yang berprofesi sebagai nelayan, mereka harus hidup berdampingan 

dengan lingkungan laut yang jauh berbeda dengan kehidupan pegunungan. 

Kehidupan di laut menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi masyarakat 

nelayan, karena akan menjadikan nelayan sebagai orang yang pemberani 

menghadapi hal yang terjadi di laut, tetapi menurut nelayan kehidupan laut sangat 

menguntungkan bagi mereka sebab di tempat itulah mereka dapat mengumpulkan 

penghasilan untuk melangsungkan hidup di darat.  

 Kehidupan nelayan di laut memberikan dampak yang baik bagi para 

nelayan, sebab nelayan akan mempunyai rasa keberanian yang besar dalam 



10 

 

 

menghadapi segala macam yang mengganggu, sera rasa sabar yang besar pada 

saat mereka tidak mendapatkan penghasilan saat melaut.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan urain latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan tentang persoalan pokok yang menjadi masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pemikiran Teologis Masyarakat Nelayan? 

2. Bagaimana Kehidupan Masyarakat Nelayan di darat dan di laut? 

3. Bagaimana Kepercayaan Teologi Nelayan Terhadap Kehidupan Melaut? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini selain menggunakan penelitian lapangan juga 

menggunakan jurnal-jurnal dan artikel sebagai refrensi lapangan, judul yang 

dipaparkan yakni, Menyingkap Pandangan Teologis Masyarakat Nelayan Tentang 

Kehidupan Melaut, dengan sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya, 

akan tetapi ada beberapa buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

Pertama, Arifuddin Ismail mengemukakan dalam sebuah bukunya yang 

berjudul, “Agama Nelayan: Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal”, yang 

berisikan tentang bagaimana instruksi Islam dalam kehidupan masyarakat 

nelayan. Dan harapan dari buku ini bahwa agama nelayan dapat teraplikasikan 

dengan baik tanpa adanya pemaksaan dan konflik, sebagaimana yang terjadi 

diwilayah lain kita tidak tahu bagaimana agama mereka tetapi jika Islam telah 

masuk dalam kehidupan para nelayan terkhusus di Desa Ara, Kabupaten 

Bulukumba maka praktek-praktek yang rasional tetap dihadirkan dalam 

kehidupan masyarakat nelayan di Bulukumba khususnya yang beragama Islam. 

Dalam kehidupan masyarakat yang bermukim diwilayah pesisir, sangat intim 

dengan laut. Didalam buku ini disebutkan bahwa orang yang menjadi nelayan 

disebut posasi dan menyebut laut sebagai sasiq, laut bisa memberikan kehidupan 
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untuk para nelayan, dan laut juga menjadi tempat penghidupan, akan tetapi 

terkadang laut juga menjadi tempat malapetaka dan kematian.
14

 

Kedua, Muammar, dalam jurnalnya yang berjudul “Pendidikan Agama 

Anak Nelayan”, berpandangan bahwa Manusia diciptakan ke dunia dalam 

keadaan yang lemah karena tidak memiliki kekuatan dan pengetahuan sehingga 

tidak dapat berbuat apa-apa, adapun lingkungan yang pertama ia kenal adalah 

lingkungan keluarga, lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekitar, maka dari 

itu setiap manusia baik yang memiliki pekerjaan maupun yang tidak memiliki 

pekerjaan terkhusus para nelayan harus menanamkan ajaran-ajaran Islam. Karena 

ajaran Islam merupakan ajaran yang baik dan tepat bagi penganutnya dan ajaran 

Islam juga merupakan ajaran yang dibutuhkan setiap orang guna membentuk dan 

mengarahkan ke kepribadian yang baik dan benar. Seperti halnya pelaut-pelaut 

lain, pelaut bugis makassar dikenal kepiawaiannya terhadap laut, dalam artian ia 

mampu untuk berinteraksi dengan laut, keakrapan itulah sehingga menyebabkan 

masyarakat nelayan masih kental dengan budaya-budaya lokal yang ada.
15

 

Ketiga, Margaretha, dalam karya ilmiahnya tentang “Teologi Laut, dalam 

penelitian ini menjadikan pemahaman dari teologi laut sebagai, bagaimana cara 

nelayan dalam melihat dan mengetahui pemahaman tentang laut seperti apa, dan 

menjadikan laut sebagai kehidupan kedua bagi para nelayan.
16

 

Keempat, Ismail Fahmi Arrauf Nasution, dalam jurnalnya menjelaskan 

bahwa bagaimana “Pemahaman teologi yang dimiliki oleh para nelayan yang ada 

di Desa Ara, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba terhadap kehidupan ekonomi 
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mereka, karena teologi memiliki tugas sebagai basis untuk mengarahkan kemana 

suatu agama itu pergi. dalam penjelasan teologi nelayan bukan hanya dianggap 

sebagai makhluk ciptaan Allah tetapi juga sebagai khalifah dimuka bumi dalam 

artian para nelayan harus menggantikan Tuhan dan keberadaan Allah dibumi, 

seperti mencintai lingkungan di darat dan terkhusus di laut.
17

 

Kelima, skripsi dari Muhammad Rizal dengan judul “Pemahaman 

Keagamaan Masyarakat Nelayan”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

masyarakat setempat masih memiliki kesadaran agama yang tinggi, terlihat dari 

tingginya jumlah masyarakat yang mengeuarkan zakat yang dilakukan pada tiap-

tiap bulan puasa. Pada kegiatan sosial keagamaan seperti upacara kematian, para 

nelayan meliburkan kegiatan berlayar mencari ikan agar bisa melaksanakan ritual 

kematian seperti, memandikan, menyalatkan, menguburkan, dan mendoakan 

orang yang meninggal, dan juga memberikan dukungan bagi keluarga yang 

ditinggal untuk tetap tabah.
18

 

Jika dibandingkan dengan pembahasan buku-buku dan skripsi yang 

dijadikan sebagai rujukan menimbulkan perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Buku-buku diatas mengulas tentang bagaimana agama secara umum 

nelayan dan kehidupan nelayan diberbagai daerah. Sedangkan penelitian ini 

membahas mengenai kepercayaan teologis nelayan, dalam hal ini berfokus pada 

ajaran Jabariah Qadariah. Selain itu lokasi penelitiannya juga berbeda dengan 

penelitian buku-buku serta skripsi diatas. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:  

1. Tujuan Penelitian untuk mengetahui: 

a. Pandangan pemikiran teologis masyarakat nelayan 

b. Pandangan kehidupan nelayan tentang kehidupan laut dan darat 

c. Kepercayaan Teologi nelayan terhadap kehidupan melaut 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitin ini berguna dalam menambah khazanah keilmuan dan 

pengetahuan terkhusus pada bidang pengetahuan tentang masyarakat 

nelayan. 

2) Penelitian ini juga dapat membantu menambah pengetahuan tentang 

kepercayaan para nelayan  

3) Penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya 

termasuk perguruan tinggi, lembaga belajar lainnya mengenai masalah 

teologi 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan informasi kepada masyarakat Bulukumba agar tidak salah 

pemahaman mengenai profesi nelayan  

2) Penelitian ini dapat berguna sebagai ilmu agar dapat memberikan 

informasi baru. 

3) Penelitian ini dapat membantu penulis menambah pengetahuan tentang 

kehidupan masyarakat nelayan 
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BAB II 

TINJAUN TEORITIS 

A. Definisi Nelayan 

Nelayan adalah suatu pekerjaan mayoritas di negara Indonesia, karena 

sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di pesisir pantai yang mengakibatkan 

pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang sesuai dengan alam di Indonesia yang yang 

dimana memiliki laut yang paling luas. Nelayan merupakan sekelompok 

masyarakat yang menempatkan mata pencahariannya kepada laut untuk 

menangkap ikan misalnya serta mengumpulkan kekayaan-kekayaan yang ada di 

laut yang kemudian dipasarkan ataupun dikonsumsi sendiri.
19

 

Nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan 

penangkapan ikan di laut. Menurut undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang 

Revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pasal 1, 

mengemukakan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya 

melakukan penangkapan ikan.
20

 

Kelompok nelayan adalah suatu kelompok yang berada dalam golongan 

masyarakat pesisir, kata nelayan dapat disebut juga dengan pekerjaan 

penangkapan ikan di laut. Dengan kata lain, nelayan merupakan orang yang 

mencari rezeki secara langsung dari laut dan berkaitan dengan penangkapan isi 

laut. Telah dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya, Bahwa sebagian besar 

masyarakat nelayan menjadikan laut sebagai sumber pendapatan rezeki dan 

penghidupan, cara ini menjadi hal utama untuk kelangsungan hidupnya. Bagi 

masyarakat Bugis Makassar, kehidupan laut  yang keras bukanlah suatu tantangan 
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yang harus mereka hindari, melainkan seharusnya mereka jawab, bahwa betapa 

jahatnya kehidupan laut, lautan tetap memberikan segala yang ingin diperoleh 

para nelayan dengan cara harus yakin serta tidak lupa akan kecanggihan 

teknologi.  

Nelayan merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan cara penangkapan 

ikan, binatang laut, dan tanaman laut. Secara umum nelayan juga dibedakan 

menjadi dua yakni; nelayan penggarap dan nelayan pemilik, artinya bahwa 

nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki atau memegang kekuasaan pada 

suatu lokasi yang memiliki banyak penghasilan laut seperti ia memiliki kuasa 

dalam mengatur perkapalan atau perahu yang akan digunakan dalam mencari ikan 

dilaut. Sedangkan nelayan penggarap adalah semua nelayan sebagai suatu 

kesatuan dengan menyediakan kemampuannya untuk ikut serta dalam 

penangkapan ikan.
21

  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Nelayan adalah orang yang mata 

pencahariaanya menangkap ikan,
22

 Menurut Imran Masyuri Nelayan adalah suatu 

kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, 

baik dengan cara menangkap maupun membudidayakan. Nelayan pada umumnya 

bermukin dipinggiran pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan 

lokasi pekerjaannya. 
23

 

Nelayan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu nelayan buruh, 

nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh merupakan nelayan yang 

bekerja dengan menggunakan peralatan tangkap dari orang lain, nelayan juragan 
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adalah nelayan yang memiliki peralatan sendiri dan yang digunakan oleh orang 

lain, sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan 

tangkap sendiri, dan dalam pengoprasiannya menggunakan tenaga sendiri. 

Nelayan yang sebagai produsen ikan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, 

yaitu: pertama golongan nelayan kecil, dengan modal yang kecil atau bahkan 

bermodalkan tenaga kerja saja. Kedua, golongan nelayan menengah, dengan 

menggunakan peralatan-peralatan sederhana seperti perahu kecil dan jarring. 

Ketiga, golongan nelayan tertinggi, mereka mempunyai peralatan-peralatan dan 

perlengkapan khusus, dan juga memiliki kecanggian dan seringkali mempunyai 

usaha lain.
24

 

Defenisi masyarakat nelayan sebagaimana dijelaskan Hutasaut, yaitu: 

“sekelompok orang atau individu atau golongan tertentu dalam masyarakat yang 

bermata pencaharian pokok dalam penangkapan ikan.”
25

 Maka dapat penulis 

simpulkan bahwa masyarakat nelayan adalah sekelompok orang atau individu 

tertentu dari suatu masyarakat yang mempunyai tempat tinggal tertentu dan 

memiliki pekerjaan pokok sebagai penangkap ikan di laut. 

B. Pemikiran Agama Para Nelayan 

 Pemahaman tentang keagamaan memberikan pengertian bahwa akan 

sampai dimana kemampuan seseorang untuk mengenal dan memahami nilai 

agama yang mengandung nilai-nilai leluhurnya serta mempraktikkan nilai- nilai 

tersebut dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupannya.
26
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 Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang 

yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya 

terhadap agama. Keberagaman tersebut oleh adanya konsistensi antara 

kepercayaan terhadap agama sebagai unur kognitif. Sikap keagamaan merupakan 

cerminan dari pemahaman seseorang terhadap agamanya. Jika seseorang 

memahami agama secara formal atau yang menekankan pada aspek lahiriyah saja, 

seperti yang Nampak dalam ritual keagamaa yang ada, maka sudah tentu juga 

akan melahirkan sikap keagamaan yang lebih mengutamakan bentuk formalitas 

atau lahiriahnya saja.
27

 

 Agama adalah gejala yang beritu sering terdapat dimana-mana, sehingga 

dapat membantu usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari 

keberadaanya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama telah menimbulkan 

hayalnya yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan kekejaman 

orang yang luar biasa terhadap orang lain. Agama dapat membangkitkan 

kebahagiaan batin yang paling sempurna, dan juga perasaan takut dan ngeri. 

 Fungsi agama tidak terlepas dari pantangan yang dihadapi manusia dan 

masyarakatnya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dapat disimpulkan 

bahwa tantangan yang di hadapi manusia dikembalikan pada 3 hal yaitu: 

ketidakpastian, ketidakmampuan, dan kelangkaan. Untuk menghilangkan sikap 

tersebut pada masyarakat membutuhkan Agama, karena manusia percaya bahwa 

Agama memiliki kesanggupan yang sudah pasti dalam menolong manusia. 

Dengan kata lai, manusia memberikan fungsi tertentu kepada agama. 

 Maka dari itu dapat terlihat dari pengetahuan pemahaman seseorang untuk 

memahami, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Penganut agama menurut kepercayaan agama tersebutlah 
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yang terbaik karena itu ia berusaha menjadi penganut agama yang baik, keyakinan 

itu ditampilkannya dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan 

ketaatan terhadap agamanya. Agama sering didefenisiskan  hanya menyangkut 

hubungan baik dengan Tuhannya, sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan 

sehari-hari. Permasalahan dan ritual-ritual semata-mata bukanlah pertanda 

kebangkitan suatu agama, karena yang amat mendesak bagi masyarakat saat ini 

adalah bagaimana mengaplikasikan dan Mempraktikkan dari ajaran-ajaran agama 

tersebut. Karena sebuah konsep tentang agama jika ia tidak lagi mempunyai 

makna ia akan ditinggalkan dan diganti ajaran yang lain.
28

 Ajaran agama harus 

selalu disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. 

Artinya setiap penganut agama harus melahirkan sendiri agama yang layak, agar 

tidak bosan dalam mempelajari agama tersebut.  

 Perilaku keagamaan pada dasarnya merupakan suatu cerminan dari 

bagaimana pengetahuan seseorang terhadap agamanya, seseorang yang memiliki 

suatu pemahaman mengenai agama maka memfokuskan pada tahapan aspek 

lahiriyahnya.  seperti yang nampak dalam ritus-ritus keagamaan yang ada. maka 

juga akan melahirkan atau menciptakan perilaku keagamaan yang lebih 

mengutamakan bentuk formalitas atau lahiriahnya juga. Padahal batasan suatu 

agama bukan hanya pada aspek Lahiriyah semata, agama membahas semua 

permasalahan dan situasi baik lahiriyah maupun batiniah. 

 Agama merupakan suatu gambaran tentang kehidupan manusia. Dorongan 

untuk beragama, serta pemahaman terhadap wujud agama serta bentuk 

pelaksanaanya dalam masyarakat dilakukan dengan cara berbeda namun pada 

hakekat dan tujuannya sama, yaitu, bahwa agama sebagai sebuah jawaban atas 
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segala permasalahan kehidupan manusia. Pada hakekatnya seluruh manusia ini 

secara hakikat mempunyai potensi untuk percaya kepada Yang Maha Esa dan 

yang mengajarkan itu semua ada pada agama, seperti mengajarkan tentang 

bagaimana konsep ketuhanan, karena konsep tentang Tuhan merupakan suatu 

aspek yang tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia. Agama juga 

dijadikan sebagai faktor yang sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi 

kehidupan manusia. Agama seringkali menjadi jawaban dalam keputusan-

keputusan, dan permasalahan politik, social ekonomi, serta pernyataan-pernyataan 

tentang suatu kebudayaan. Tetapi Agama maka ia dapat mempersatukan segala 

perbedaan baik dari berbagai suku dan bangsa di dunia ini. Agama dapat dijadikan 

sebagai tali pengikat persaudaraan yang kekal antar umat beragama.
29

 

Berbicara mengenai agama dan kepercayaan sangatlah penting dalam 

kehidupan manusia walaupun orang-orang yang memiliki suku berbeda-beda, 

maka dari itu perlu kita ketahui bahwa agama adalah suatu ilmu yang memiliki 

aturan dan mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia 

dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Maka dari 

itu agama diwajibkan oleh setiap umat dan setiap penganut pekerjaan harus 

memposisikan agama sebagai nomor satu. Contohnya seperti para nelayan tidak 

dapat dipungkiri semua nelayan adalah penganut agama khususnya Islam, karena 

ia betul-betul harus meyakini akan adanya sang pencipta dan pemberi segalanya 

dan mereka juga harus yakin bahwa apapun yang mereka peroleh baik dari darat 

maupun dari laut. Oleh karena itu kita harus menjauhkan segala ritual atau tradisi 

yang tidak diajarkan dalam agama.
30
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Mengenai permasalahan keagamaan nelayan, perlu sebuah penelitian yang 

menjelaskan hal demikian. Keagamaan seseorang atau kelompok tidak dapat 

ditentukan hanya karena suatu profesi yang dianggap sibuk setiap waktu, karena 

semua memiliki cara tersendiri untuk melaksanakan kewajibannya.  

Ada tiga point penting yang harus diketahui dalam membahas fungsi suatu 

agama dalam masyarakat, yaitu sebagai  kebudayaan, sistem sosial, dan 

kepribadian. Ketiga point ini dijadikan sebagai suatu fenomena sosial sehingga 

dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat khususnya para nelayan, yang dimana 

muncul pertanyaan mengnai sampai dimana fungsi agama didalam kehidupan 

masyarakat nelayan, serta sampai dimana pemahaman nelayan tentang agama 

tersebut. 
31

 

Agama dan masyarakat diibaratkan seperti dua sisi mata uang dan 

merupakan pasangan yang tak terpisahkan dari kehidupan dan kebudayaan umat 

manusia. Sejak awal manusia diciptakan kebumi, agama dan kehidupan beragama 

tersebut telah menyebar pula dalam kehidupan, bahkan memberikan bentuk dan 

corak sebagai tanda pengenal dari semua perilaku budayanya. Agama dan perilaku 

keagamaan dalam masyarakat tumbuh dan berkembang dari adanya rasa ketakutan 

manusia terhadap hal-hal gaib yang mereka rasakan sebagai sumber kehidupan 

mereka. Mereka merasa harus berkomunikasi untuk meminta pertolongan kepada 

kekuatan yang tidak nampak tersebut, agar mereka  mendapatkan kehidupan yang 

sejahtera,aman,dan selamat. Tetapi jika ditanya seperti apa dan siapa kekuatan 

gaib yang mereka rasakan sebagai sumber kehidupan tersebut, dan tentang 

bagaimana cara memohon bantuan dan berkomunikasi dengan hal gaib tersebut, 

maka masyarakat nelayan tidak tau mengenai hal itu. Mereka hanya percaya dan 
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merasakan bahwa akan ada perlindungan darinya jika kita meminta,maka dari 

situlah awal percikan  agama masuk, yang merupakan resahan dari dalam diri 

mereka, sehingga mendorong terjadinya perilaku keagamaan.
32

 

Kehidupan beragama pada dasarnya tidak lepas dari kepercayaan 

masyarakat tentang keyakinan adanya kekuatan ghaib, atau supranatural yang 

dianggap sangat berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, 

bahkan terhadap terjadinya bencana-bencana alam. Kepercayaan ini menimbulkan 

berbagai permasalahan terhadap individu, seperti meminta, memuja dan lainnya, 

serta dapat membentuk sikap batin seseorang menjadi tidak stabil, seperti timbul 

rasa optimis, rasa pasrah, rasa takut dan lainnya dari individu dan masyarakat 

yang menyakininya. Karenanya keinginan, tentang kekuatan-kekuatan gaib harus 

diyakini oleh manusia jika masyarakat menginginkan kehidupan yang dapat 

berjalan dengan baik dan selamat. Maka dari itu keyakinan dalam beragama yang 

berbeda dengan kekuatan gaib tampak tidak alamiah, aneh, dan tidak rasional 

dalam pandangan masyarakat nelayan yang  modern karena masyarakat modern 

memiliki pemahaman segala sesuatu yang diyakini harus bersifat rasional, 

alamiah dan terbukti secara empirik.
33

 

Tetapi mengapa masih banyak masyarakat yang percaya akan hal gaib 

tersebut sebab mereka sangat mengharap Keselamatan dan keamanan hidup yang 

merupakan dambaan dan harapan semua makhluk didunia. Setiap orang selalu 

berusaha keras untuk mencari dan memperoleh keselamatan. Maka dari itu 

masyarakat melakukan berbagai cara sesuai dengan agama keyakinannya. Agama 

dijadikan sebagai pegangan dan pedoman ajaran hidup manusia, yang diyakini 
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sebagai jaminan hidup yang paling utama dalam memperoleh keselamatan. 

Agama banyak mengajarkan cara dan aturan yang harus ditaati, dan dipatuhi serta 

dijalankan agar dapat memperoleh keselamatan. Seseorang harus patuh dan yakin 

terhadap agama maka dengan itu mereka akan diberi keselamatan dan senantiasa 

mendapatkan perlindungan dari Sang pencipta agar terhindar dari segala bentuk 

ancaman dan marabahaya dalam kehidupan.
34

 

Masyarakat nelayan yang dikenal sebagai masyarakat penganut agama 

Islam terkhusus di Desa Ara. Dapat dijelaskan bahwa nelayan masuk pada 

golongan teologi jabariyah, karena masyarakat nelayan seutuhnya meyakini akan 

takdir yang diberikan oleh Allah, juga meyakini bahwa apa yang didapatkan 

selama melaut adalah kehendak Allah. Mereka juga akan selalu menumbuhkan 

rasa sabar dan bisa menerima atas apa yang diberikan. Keyakinan masyarakat 

nelayan terhadap Tuhan memiliki keterkaitan dengan QS as-Saffat/37:96 yang 

berbunyi: 

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تعَْمَلىُنَ   وَاللََّّ

Terjemahnya:  

padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat 
itu.

35
 

Keyakinan tentang takdir dan kehendak Allah merupakan wujud 

keyakinan yang Islami. Keyakinan yang sudah diajarkan oleh para ulama 

beberapa tahun sebelumnya dan telah menjadi keyakinan masyarakat nelayan.  

Mengenai keberadaan laut sebagai tempat mencari nafkah, para nelayan mengakui  

bahwa laut juga ciptaan Tuhan yang diperuntukkan bagi manusia. Makanya para 
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nelayan sangat menghargai dan  memperlakukan secara baik ketika akan 

memasuki  area laut. 

Sebagai masyarakat nelayan mereka harus tergantung pada musim dan 

pengetahuan yang turun temurun agar dapat mengetahui kondisi tempat yang 

didatangi oleh ikan. Walaupun nelayan memiliki ilmu tersendiri agar 

memudahkan mereka menangkap ikan, alam menjadi musuh terberat bagi para 

nelayan dengan tetapi tetap menomor satukan kepercayaanya kepada Allah, 

mereka yang berusaha, tetapi Allahlah yang berkehendak.  

Ritual nelayan tidak bergerak sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan 

keyakinan pengetahuan serta pengalaman yang realitas, dengan diikuti kondisi 

jiwa (spiritualitas). Karena itu, ajaran-ajaran agama sangat relevan digunakan 

untuk memahami ritual-ritual Nelayan. Kelakuan manusia yang bersifat religi 

berasal dari kesadaran akan adanya jiwa, karena sifat religi pada manusia, diawali 

pada cara manusia mempercayaai bahwa alam sekeliling dipenuhi dengan 

makhluk-makhluk halus yang tidak dilihat dengan pancaindra manusia.  

Nelayan meyakini bahwa mahluk halus dapat melakukan hal yang tidak 

bisa dilakukan oleh manusia, maka dari itu manusia memposisikan mahluk halus 

sebagai objek penghormatan dan penyembahan dengan berbagai bentuk upacara, 

doa, sesajen, dan sebagainnya. Perkembangan yang lain manusia percaya bahwa 

gerak alam hidup disebabkan oleh jiwa yang ada pada alam. Jiwa alam ini 

dianggap sebagai mahluk yang memiliki kemauan dan pemikiran.  

Adapun pandangan agama yang sistematik dan modern yaitu suatu sistem 

kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal yang saklar, agama di era 

modern tidak harus melibatkan adanya konsep mengenai makhluk halus atau 

supranatural, tetapi agama tidak dapat melibatkan kedua unssur tersebut hilang, 
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karena sesuaut yang disebut agama tidak dilihat dari subtansi isinya, tetapi dari 

bentuknya. Adapula yag berpendapat bahwa agama sebagai sebuah sistem symbol 

yang berlaku untuk menenangkan suasana hati dan motivasi yang dapat melekan 

dalam diri manusia. 

Pandangan para ahli antropologi berpendapat bahwa agama adalah 

kepercayaan serta pola perilaku yang dilakukan manusia untuk menyelesaikan 

masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh teknologi, dalam agama terdapat nilai 

yang bermakna yang mendorong manusia meyakini ada suatu kekuatan yang lebih 

tinggi darinya. Maka dari itu pada masyarakat nelayan yang sering kali merasakan 

hal yang mistik diluar sana, mereka dapat menjalin hubungan dengan baik dengan 

kekuatan yang lain tersebut.
36

  

C. Teologi Jabariyah Qadariyah 

Teologi jabariyah berasal dari bahasa Arab “jabara” yang artinya 

memaksa, maka dari itu paham jabariyah ini dianggap bahwa perbuatan manusia 

adalah meyakini bahwa manusia tidak memiliki kehendak atas apapun termasuk 

nasibnya,semua telah ditentukan oleh Allah. Paham jabariyah terbagi 2, jabariyah 

ekstrim dan jabariyah modern. Meurut An-najjar, Allah memang megendalikan 

semua perbuatan manusia, namun manusia juga memiliki peran dalam 

mewujudkan apa yang akan diperbuat. Sedangkan Qadariyah yaitu paham yang 

menjelaskan bahwa manusia memilik kehendak yang bebas dan dapat menetukan 

nasibnya sendiri. Ajaran Qadariyah ini sangat melenceng dari ajaran Islam, karena 

dapat dikatakan bahwa mereka tidak meyakini akan adanya sang pencipta.
37

 

Aliran Jabariyah dalam teologi nelayan yaitu mengandung arti bahwa 

manusia melakukan segala hal, dan menerima segala sesuatu atas kehendak Allah 
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dalam artian semua telah ditetapkan dan atas tindakan Allah swt. Sedangkan 

Qadariyah yaitu suatu aliran yang meyakini bahwa segala sesuatu perbuatan 

manusia atas keinginan dan kehendak manusia itu sendiri, dan tidak ada campur 

tangan Allah swt. Dari kedua faham aliran ini maka dapat diketahui nantinya 

profesi Nelayan berada pada golongan Jabariyah ataupun ada yang berpaham 

Qadariyah. 

Paham jabariyah Qadariyah yang mengajarkan pada bagaimana manusia 

bisa menempatkan posisi dirinya agar selalau dalam ajaran islam, tidak banyak 

manusia yang mudah untuk menentukan dirinya berada pada golongan keduanya, 

penempatannya betul-betul harus sesuai dengan tindakan mereka. 

Allah swt sebagai pencipta alam semesta, manusia termasud didalam 

ciptaannya. Tuhan bersifat maha kuasa dan memiliki kehendak yang bersifat 

mutlak. Maka dari itu timbullah suatu masalah tentang sampai dimana tindakan 

manusia sebagai ciptaan Allah dapat menentukan hidupnya, ataukan manusia 

menerima pemberian dari tuhan agar manusia dapat menentukan hidupnnya, atau 

manusia sama sekali tidak data berkehendak apa-apa atas hidupnya. Dengan 

permasalahan diatas golongan qadariyah berpendaapat bahwa manusia 

mempunyai kebebasan dan kekuatan tersendiri utuk mewujudkan keinginanya, 

maka dapat dijelaskan bahwa golongan ini terpaksa harus tunduk pada qadar 

Tuhan.  

Sedangkan golongan jabariyah berpendapat, manusia tidak memiliki 

kewajiban dalam menentukan kehendak dalam melakukan sesuatu, manusia pada 

golongan ini sangat terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Dalam istilah ini 

terdapat paham bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh kada dan qadar Allah. 

Seperti halnya masyarakat arab sebelum islam masuk, berada pada paham 

jabariyah, karena pada masa itu masyarakat bersifat serba sederhana dan jauh dari 
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pengetahuan, mereka terpaksa harus menyesuaikan hidup dengan kehidupan yang 

sesungguhnya, mereka tidak banyak berkeinginan untuk mengubah keadaan 

hidupnya, masyarakat merasa lemah dan tidak memiliki kuasa dalam mengubah 

hidup. 

Menurut Ghailan, manusia memiliki kuasa atas perbuatannya, manusia 

sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik kehendak dan kekuasaanya, 

serta manusia sendiri yang berkehendak untuk menjauhi perbuatan buruk, maka 

dengan golongan ini manusia merdeka melakukan tingkah lakunya. Contohnya 

seperti berbuat baik atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Demikian pula 

mereka berbuat kejahatan atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Pada paham ini 

tidak dikatakan bahwa sesuatu yang terjadi pada manusia telah ditentukan terlebih 

dahulu.  

Aliran sebaliknya yakni, paham Jabariyah, menurut Jahm manusia tidak 

mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa, manusia tidak mempunyai 

kekuatan dan tidak memiliki kehendak sendiri serta tidak memiliki pilihan, 

manusia dalam melakukan perbuatanya dalam keadaan dipaksa karena mereka 

tidak meiliki kekuasaan, kemauan, dan pilihan untuk dirinya. Maka dari itu 

manusia diibaratkan dengan air mengalir, batu bergerak, mataharri terbit dan 

terbenang, segala perbuatan mereka merupakan perbuatan yang dipaksa atas 

dirinya, termasuk mengerjakan kewajiban, menerima pahala dan menerima 

siksaan.  Paham yang dibawakan Jahm ini dikategorikan paham yang ekstrim, 

contoh lainnya seperti jika seseorang melakukan pencurian, maka perbuatan 

mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendak manusia tetapi timbul karena qada dan 

qadar Allah menghendaki. 

Dalam paham yang dibawakan oleh Al-Nijjar mengatakan bahwa manusia 

tidak hanya dijadikan sebagai wayang, manusia telah memiliki bagian dalam 
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mewujudkan perbuatan-perbuatannya, yaitu bagian yang dapat di terima oleh akal, 

manusia pada konsep ini bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan 

keinginan dan perbuatannya. Tidak ada unsur paksaan didalamnya. Dan jika 

dilihat di zaman sekarang maka paham teologi yang dibawakan sangatlah sesuai 

sebab dimasa sekarang jika tidak bekerja maka mereka tidak makan, begitupun 

dengan kewajiban manusia untuk selalu berdoa kepada Allah tetapi harus 

dibarengi dengan usaha yang kuat agar mendapatkan apa yang diinginkan. 

Tetapi, jika sebaliknya mereka hanya menunggu sesuatu datang pada 

dirinya hal itu mustahil adanya terjadi, karena allah sendiri menjelaskan didalam 

agama siapa yang berdoa, bertawakkal, serta berusaha maka Allah akan 

mendengarkan dan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya.
38
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam 

penelitianya diantaranya: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran terhadap 

kepercayaan masyarakat nelayan terhadap kehidupan melaut di Desa Ara, Kec. 

Bontobahari, Kab. Bulukumba. 

Penelitian deskriptif lebih menekankan pada keaslian yang tidak berasal dari 

teori saja melainkan dari fakta sebagaimana adanya dilapangan. Dengan kata lain, 

menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau 

masyarakat tertentu.   

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini yang berlokasi di Desa Ara, Kec. Bontobahari 

Kab. Bulukuma diketahui bahwa di lokasi ini identik dengan tempat para nelayan, 

karena untuk menyesuaikan dengan judul penelitian, Maka dalam penelitian ini 

yang jadi objek adalah masyarakat pesisir. 

B. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan Teologis 

Pendekatan Teologis yang digunakan dalam penelitian ini mengarah kepada 

pendekatan teologi Islam yang pembahasannya mengarah kepada Tuhan,  

selain itu juga didasarkan pada al-Quran dan Sunnah, karena pada dasarnya 



29 

 

 

 

merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ajaran dalam suatu 

kepercayaan. 

2. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan Filosofis bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pandang 

atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah 

yang mengenai sesuatu yang berada dibalik permasalah tentang penelitian 

ini.
39

 

Penulis menggunakan dua macam pendekatan diatas karena penulis merasa 

pendekatan tersebut sudah cukup menjadi sudut pandang untuk memudahkan 

penulis untuk mendapatkan jawaban dalam penelitian yang diangkat khususnya 

dalam kepercayaan kehidupan masyarakat nelayan.  

C. Sumber data 

Sumber data secara umum dalam penelitian kualitatif ini dibagi menjadi 

dua yaitu, data Primer dan data Sekunder, kedua sumber data ini sangat 

dibutuhkan bagi peneliti yang memilih jenis penelitian kualitatif. Berikut 

penjelasan dari apa yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer (Data Utama) 

Data primer merupakan data utama yang dilakukan melalui wawancara 

dan observasi. Data tersebut dikumpulkan melalui informasi yang didapatkan dari 

informasi dengan memberikan beberapa pertanyan terkait dengan apa yang diteliti 

2. Data sekunder (Data Pendukung) 

Data sekunder merupakan tindakan yang dilakukan dari pengumpulan data 

seperti tulisan-tulisan yang terkait dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti 
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secara ilmiah baik berupa skripsi, tesis, disertasi dan buku-buku serta jurnal yang 

terkait dalam penelitian tersebut. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode penelitian data yang digunakan penulis ada dua, yaitu: 

1. Library research (Penelitian Pustaka) 

Penelitian pustaka adalah penelitian yang sumber data dan cara 

pengumpulannya melalui telaah-telaah riteratur kepustakaan sebagai sumber 

rujukan yang berhubungan dengan permasalahan dari penelitian.  

2. Field research (Penelitian Lapangan) 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang sumber data yang didapat 

langsung ke lokasi penelitian, adapun tehnik yang digunakan yaitu: 

a. Tehnik Pengumpulan Data 

1) Wawancara (Interview) 

 Wawancara (interview), yaitu tehnik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada informan.
40

 Untuk menggali jawaban lebih 

dalam , dan mencatat jawaban dari narasumber.
41

  Yang terdiri dari berbagai 

lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam  dan 

akurat,yang berhubungan dengan Kepercayaan Kehidupan Melaut Nelayan 

Desa Ara, Kec.Bontobahari, Kab. Bulukumba.  

2) Observasi  

Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung 

dilapangan objek penelitian, khususnya kegiatan nelayan sebelum melaut. 
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3) Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan teknik yang dilakukan dengan cara 

mengambil gambar atau video dari objek yang sedang diteliti. Penulis 

menggunakan metode observasi dalam penelitian ini karena sesuai dengan 

jenis penelitian yang diangkat yakni penelitian lapangan. Maka dari itu 

penelitian diharuskan untuk terjun langsung  kelapangan untuk melihat kondisi 

yang sebenarnya. Dan penulis menggunakan metode kedua yakni wawancara 

(interviuw) dikarenakan dalam penelitian lapangan untuk memperoleh 

informasi yang tepat tentu harus langsung bertanya atau berintraksi dengan 

masyarakat sehingga wawancara harus diadakan oleh penulis.   

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan prosedur teknis yang praktis, digunakan 

dalam mengumpulkan data lapangan dengan mengumpulkan informasi melalui 

catatan, rekaman, blangko, penelitian, dan pedoman pertanyaan. Dalam penelitian 

yang bersifat kualitatif ini adalah penelitian tersendiri yang secara langsung 

berasal dari lapangan agar mendapatkan data sesuai yang diinginkan. Dalam 

proses penelitian dan juga bertindak sebagai instrumen, maka penulis 

membutuhkan alat bantu berupa: buku catatan, pulpen, dan alat perekam suara. 

Karena dengan cara itu penulis akan mudah untuk mendapatkan data dari 

informasi, karena belum tentu secara keseluruhan bisa didapatkan oleh pancaindra 

penulis. 

F. Tekhnik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Tekhnik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut 

dengan menggunakan langkah-langkah berikut: 
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a. Reduksi data yaitu, merupakan data yang secara langsung diperoleh pada 

saat penelitian dan dirinci secara sistematis setelah melakukan 

pengumpulan  data, lalu laporan-laporan terssebut direduksikan yaitu 

dengan memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

b. Pemerikaan data (editing) yaitu, memeriksa ulang kesesuaian dengan 

permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul. 

c. Sistematika data yaitu, menempelkan data menurut kerangka sistematika 

bahasa berdasarkan urutan masalah. 

d. Verifikasi atau kesimpulan data yaitu, bagian akhir dari analisis data 

yang memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang akurat dan mendalam 

dari data hasil penelitian sesuai rumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti 

membandingkan data-data sudah didapat dengan data-data hasil 

wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik 

kesimpulan.
42

 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara menyusun pola yang mana perlu dipelajari dan membuat kesimpulan hingga 

mulai dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
43

 Data yang dianalisis bersifat 

kualitatif  yang metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian.  
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1. Deduktif adalah kalimat yang penalarannya berada diawal paragraf, 

yang disebut dengan kalimat utama atau pertanyaan umum yang diikuti 

dengan kalimat khusus sebagai penjelas sedangkan,  

b. Induktif adalah penalaran yang benar dari sebuah hal khusus sampai 

pada suatu kesimpulan umum yang bersifat khusus. 

Analisis data juga sebagai proses pembersihan dan pemodelan data yang 

bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna, untuk disampaikan pada 

kesimpulan-kesimpulan yang sampai kepada pengambilan keputusan. 

G. Tekhnik Penentuan Informan 

Tehnik penentuan informan dengan menggunakan metode persuasif, 

merupakan tehnik pengambilan informasi kepada narasumber yang sesuai dengan 

penelitian, dengan mengumpulkan orang-orang yang diaggap mampu memberikan 

informasi tentang apa yang jadi permasalahan seperti, Aparat Desa, Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Agama, dan terkhusus pada masyarakat nelayan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba 

a. Kondisi Geografis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Bulukumba atau yang biasa dikenal dengan kota Panrita Lopi 

ialah suatu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi-Selatan, Indonesia. Kabupaten 

ini memiliki luas Wilayah sebesar 1.154,67 km
2 

dan memiliki penduduk sebanyak 

395.560 jiwa dan memiliki jarak tempuh dari kota Makassar sekitar 153 km.
44

 

Secara geografis kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat 5
0
20” 

sampai 5
0
40” lintang selatan dan 119

0
50” sampai 120

0
28” bujur timur. Kabupaten 

ini berbatasan dengan kabupaten Sinjai disebelah utara, teluk Bone disebelah 

timur, berbatasan dengan laut flores disebelah selatan dan berbatasan dengan 

kabupaten Bantaeng disebelah barat. 
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Secara kewilayahan Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 

24 kelurahan, dan 123 desa. Bulukumba ini berada pada kondisi 4 dimensi yaitu 

dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Wilayah dengan dataran 

rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 25 meter diatas permukaan laut 

meliputi 7 kecamatan pesisir, yaitu kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Ujung 

Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, dan Herlang.
45

 

Kabupaten bulukumba lebih didominasi dengan keadaan dataran rendah 

sampai dengan bergelombang. Dataran rendah sampai yang bergolombang dan 

dataran tinggi, memiliki luas hampir seimbang seperti, jika dataran rendah sampai 

bergelombang sampai sekitar 50, 28% maka dataran tinggi mencapai 49, 72%. 

Adapun penduduk kabupaten bulukumba memiliki berbagai macam suku bangsa, 

diantaranya suku bugis dan Makassar. Selain itu terdapat pula satu suku yang 

masih memegang tinggi ajaran leluhur dan masih memiliki pola hidup tradisional 

dan jaug dari kehidupan modern yaitu, suku kajang. Suku Bugis Makassar dikenal 

sebagai suku pelaut sejati sehingga Bulukumba dikenal dengan slogan 

“Bulukumba Berlayar”, maka dari itu masyarakat Bulukumba memperlihatkan 

eksistensinya dikebudayaan nasional dan interasional sebagai bumi panritalopi. 

Selain kebudayaan yang kental keagamaan yang kental juga 

mempengaruhi kehidupan masyarakat Bulukumba, masuknya ajaran agama islam 

yang dibawa oleh para ulama yang bernama Dato Tiro dari Bulukumba, Dato 

Ribandang dari Makassar dan Dato Patimang dari Luwu, mereka telah 

menciptakan kesadaran relegius dan menumbuhkan keyakinan untuk berlaku 

suhud, suci lahir batin, (Mengesakan Allah.Swt). Secara umum masyarakat 

Bulukumba menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dibalik 
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bahasa daerah. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Bugis dan bahasa Konjo yang 

memiliki arti sama dengan bahasa Makassar. 

Kabupaten Bulukumba memiliki 32 aliran sungai yang terdiri dari sungai 

besar dan kecil. Sungai ini mencapai panjang 602,50km dan yang terpanjang 

adalah sungai Sangkala yaitu 65,53m, sedangkan sungai terpendek adalah sungai 

Biroro yakni 1,50km. Sungai-sungai ini mampu melintasi lahan sawah seluas 

23.365 HA. Bulukumba juga sebagai kota destinasi wisata yang digemari oleh 

bayak wisatawan dari mancanegara, sebab terdapat tempat bersejarah, pantai serta 

pembuatan perahu phinisi.
46

 

b. Kondisi demografi 

1. Jumlah penduduk berjenis kelamin  

Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 tercatat 404.896 jiwa yang terdiri 

dari laki-laki sebanyak 191.298 jiwa dan perempuan sebanyak 213.598 jiwa, 

dengan perbandingan laki-laki perempuan adalah 89% yang tersebar di 10 

kecamataan yaitu kecamatan Gantarang, kecamatan Ujung Bulu, kecamatan 

Kajang dan kecamatan Bulukumpa. Sedangkan kecamatan yang memiliki 

penduduk yang kueang yaitu kecamatan Bontobahari , Herlang, Ujungloe, Rilau 

Ale, Kindang dan Bontotiro. 

Tabel 1 

 Jumlah Penduduk Berjenis Kelamin 

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis 

Kelamin 

1 Gantarang 34.921 37.970 72.891 91 

2 Ujung Bulu 23.789 25.507 49.291 92 
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3 Ujung Loe 19.140 21.356 40.496 89 

4 Bontobahari 11.052 13.509 24.561 81 

5 Bontotiro 10.252 13.113 23.365 78 

6 Herlang 11.179 13.538 24.717 82 

7 Kajang  22.934 25.293 48.227 90 

8 Bulukumpa  24.939 27.134 52.073 91 

9 Rilau Ale 18.232 20.948 38.730 88 

10 Kindang  14.860 15.682 30.542 94 

 Jumlah 191.298 213.598 404.896 89 

Sumber:Badan Statistik Bulukumba 2020 

2. Jumlah penduduk miskin 

Salah satu penyebab utama berhasilnya pembangunan disuatu daerah 

adalah sumber daya manusianyayang cukup stabil sebab dengan adanya 

sumber daya manusia yag baik akan mengurangi tingkat kemiskinan disuatu 

daerah. Berdasarkan data dari badan statistik Kabupaten Bulukumba, jumlah 

penduduk miskin yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 25.594 orang jika 

kumulasikan sebanyak 7,43% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba 

tetapi data ini mengalami peningkatan  dibandingkan dengan tahun , sebesar 

31.310 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba. 

Kumulasi pada tahun ini dikategorikan menjadi 3 golongan yaitu 

golongan paling miskin, golongan miskin, dan golongan hampir miskin. Cara 

ini digunakan agar pemerintah daerah dapat membedakan dan melihat data 

penduduk yang mengalami kemiskinan. 
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3. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulukumba pada  tahun 2020 

sebesar 437.607 jiwa jumlah penduduk Bulukumba mengalami  peningkatan 

setiap tahunnya, seperti pada tahun2010 hingga 2020 mengalami penambahan 

sekitar 43.047 jiwa atau 4.305 jiwa setiap tahunnya. Laju pertumbuhan 

penduduk kabupaten Bulukumba sebesar 1,01% pertahun.
47

 

c. Gambaran Umum Desa Ara 

Yang menjadi lokasi penelitian ini, bertempat di Kecamatan 

Bontobahari. Kecamatan Bontobahari merupakan kecamatan yang terletak di 

Indonesia Provinsi Sulawesi-Selatan, Kabupaten Bulukumba. Kecamatan ini  

memiliki jarak dari pusat kota Bulukumba sekitar 24 km, ibu kota kecamatan 

ini berada di Tanah Beru, terletak paling selatan di laut flores dan juga 

dikelilingi dua pulau yaitu pulau Liukang dan pulau Sarontang. Kecamatan ini 

memiliki populasi sebanyak 25,233 jiwa. 

Tabel 2 
Batas-Batas wilayah Kecamatan Bontobahari 

 

Utara Kecamatan Bontotiro 

Timur Laut Flores 

Selatan Laut Flores 

Barat Kecamatan Ujung Loe dan Laut Flores
48

 

Desa Ara sebagai salah satu desa dikecamatan Bontobahari, Kabupaten 

Bulukumba, yang dijadikan penulis sebagai pusat utama penelitianya guna 
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untuk mendapatkan data dari narasumber sesuai masalah yang diteliti. Desa ini 

tidak terbilang jauh dari kecamatan, dia berada dipesisir pantai maka dari itu 

dilokasi ini banyak pemukiman Nelayan. Desa Ara memiliki wilayah dan 

memiliki batas sebagai berikut:  

Tabel 3 

Batas Wilayah Desa Ara 

Sebelah Utara  Berbatasan dengan Desa Lembanna 

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Darubiah 

Sebelah Timur Berbatasan dengan Teluk Bone 

Sebelah barat Berbatasan dengan Kelurahan Tanah Lemo 

 Sebagaimana wilayah tropis, Desa Ara mengalami musim kemarau dan 

musim penghujan dalam tiap tahunnya. Jumlah Penduduk Desa Ara  terhitung 

2970 jiwa, laki-laki 1.371 jiwa dan perempuan 1.599 jiwa terbagai dalam 877 

KK. 

Jenis Kelamin Desa Ara Jumlah 

Laki-laki 1.371 jiwa 2.970 jiwa 

Perempuan 1.599 jiwa  

Jumlah KK 877 KK 877 KK 

Sumber: Kantor Desa Ara, 2021 

 Data diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Ara tergolong 

banyak, yang di dominasi dengan banyak penduduk perempuan. 
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Tabel 4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 
 

No Kelompok Usia Jumlah 

1 Usia 0-4 tahun 69 

2 Usia 5-9 Tahun 184 

3 Usia 10-14 Tahun 245 

4 Usia 15-19 Tahun 281 

5 Usia 20-24 Tahun 207 

6 Usia 25-29 Tahun 280 

7 Usia 30-34 Tahun 224 

8 Usia 35-39 Tahun 268 

9 Usia 40-44 Tahun 232 

10 Usia 45-49 Tahun 225 

11 Usia 50-54 Tahun 205 

12 Usia 55-60 Tahun keatas 300 

Sumber:Kantor Desa Ara, 2021 

 Berdasarkan data penduduk menurut umur sangatlah penting, karena 

dengan ini dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan penduduk, 

besarnya penduduk usia kerja, dan beban ketergantungan, karena umur 
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mempunyai pengaruh penting terhadap tingkahlaku dan sosial ekonomi 

masyarakat. 

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Ara lebih kepada kerajinan dalam 

membuat kapal phinisi, dan juga sebagai Nelayan. Maka dari itu mata 

pencahariaan di daerah ini tergantung pada laut, banyaknya perekonomian 

antar kelompok tergantung dari penghasilan dari laut. Dapat dikatakan bahwa 

profesi Nelayan merupakan pekerjaan yang penghasilan tidak menentu, 

tergantung dari baiknya cuaca apakah bersahabat atau tidak. 

Tabel 4 

Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Ara 

Mata Pencaharian Jumlah 

Nelayan 367 

Petani 184 

Buruh Tani 22 

Tukang Kayu 18 

Pedagang 160 

Penjahit 15 

PNS 33 

TNI/Polri 8 

Pengrajin 40 

Industri Kecil 283 
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Guru Swasta 35 

Sumber: Badan Statistik Bulukumba, 2020 

Dilihat dari data pencaharian penduduk Desa Ara tampak jelas bahwa 

masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan lebih dominan dibanding dengan 

profesi lain. Profesi nelayan ini sudah ada sejak dulu dan lebih berkembang 

dibandingkan dengan peofesi lain, sebab tingkat pendidikan yang 

menyebabkan masyarakat  tidak mempunyai keahlian dan akhirnya tidak 

mempunyai pilihan lain selain menjadi nelayan, apalagi mereka hidup di 

pesisir pantai.  

B. Konsep Pemikiran Teologis  Masyarakat Nelayan 

Masyarakat Bulukumba, khususnya kecamatan Bontobahari dikenal 

dengan masyarakat yang memeluk agama Islam. Karena profesi yang paling 

terkenal yaitu nelayan maka tak heran jika kehidupan masyarakat Bontobahari 

lebih banyak di laut. Nelayan menghadapi banyak rintangan dan tantangan selama 

di laut, selalu dihadapkan dengan gelombang besar, badai, maupun bencana 

lainnya yang bisa saja mengancam keselamatan dirinya. Dalam konsep 

perekonomian para nelayan juga mendapat penghasilan yang tidak menentu 

kadang banyak dan kadang pula tidak dapat sama sekali.  

Persoalan kemudian para nelayan yang memeluk agama Islam menguatkan  

dirinya untuk tetap meyakini bahwa yang dapat melindunginya di tengah 

banyaknya cobaan hanyalah Allah swt.  Karena seperti yang diketahui banyaknya 

berbagai adat kebudayaan seperti ritual-ritul yang dijadikan sebagai penyelamatan 

diri dari berbagai bencana dijadikan masyarakat nelayan sebagai kekuatan 

tersendiri selama di laut, apa lagi jika ada masyarakat yang belum menyentuh 

modernisasi pasti masih melakukan hal tersebut.  
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Banyak masalah yang muncul menjadi seorang nelayan, dengan adanya 

agama Islam yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan maka segala tindakan 

dianggap mistis, tahayul atau bid’ah asal keluar dari syariat Islam itu sendiri, 

bukan hanya itu para nelayan muda yang dianggap telah mendalami masa Modern 

sebaliknya tidak mempercayai hal-hal yang mistik demikian dia hanya berpegang 

pada rasio dan teknologi. Berbeda juga dengan masyarakat nelayan yang paham 

agama tetapi juga berfikir modern maka mereka saling menyeimbangkan dalam 

artian menjauhi ritual- ritual dari nenek moyang tetapi fokus pada kepercayaannya 

terhadap Allah swt.  

Salah satu narasumber yang peneliti wawancara yakni Bapak Rajamuddin, 

berumur 30 tahun, berprofesi sebagai nelayan, yang beralamat di Tanah Beru, dari 

hasil wawancara dia berpendapat bahwa: 

 “Islam adalah agama yang sangat luas, Tuhan yaitu maha pemberi rezeki”, 
haruski yakin kalau rezeki sudah ada yang atur, jika sementara melaut 
harus tetap ingat dengan Allah”. 

49
 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa konsep Islam yang dipegang yakni 

percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang didapatkan semua atas kemauan dan 

kehendak Allah swt, ia juga sangat meyakini segala sesuatu yang mereka dapat 

adalah kehendak dari yang maha pemberi rezeki. 

Hal ini dua golongan ajaran yakni ajaran Islam dan ajaran kebudayaan 

bugis Makassar, konjo dipersatukan. Dan hanya sebagian orang yang dapat 

merealisasikan keduanya, ada yang fokus pada ajaran kebudayaan mereka dari 

nenek moyang yang di jadikan sebagai ajaran selama di laut.  

Narasumber kedua Bapak Ulandari, pekerjan Nelayan, Desa Ara. dia 

megatakan: 
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 “Sesibuk dan sesusah apapun kita selama dilaut yang mejadi penguat kita 
adalah ajaran islam, karena Islam mengajarkan banyak hal untuk 
menjadikan kita sabar, berani, dan kuat”. 

Jika ditanya segi tradisi yang dilakukan oleh bapak, katanya:  

“cuman sekedar rasa syukur setiap tiga bulan atas penghasilan yang di 
dapat (mabaca-baca di rumah)” kepercayaa beliau tentang takdir Tuhan 
sangat dipercaya dan bagaimana pun kondisiya beliau berkata” kalau kita 
di laut, kalau masuk waktu shalat tetap melaksanakan shalat di kapal, dan 
berwudhu menggunakan air laut”.

50
 

Oleh karena itu setelah dilihat narasumber ini masuk pada golongan yang 

meyakini takdir Allah dan selalu berharap kepadanya, bahwa ada tidaknya 

penghasilan setiap harinya tergantung kehendak Allah, dan meyakini bahwa 

semua itu pemberian Allah swt.   

Seperti dalam buku Agama nelayan, bahwa tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat terkhusus masyarakat nelayan hanya semata-mata sebagai suatu hal 

yang dijadikan sebagai kekuatan atas adanya makluk yang tidak dapat dilihat 

dengan pancaindra. Serta jadi semangat tersendiri bagi nelayan atas apa yang 

mereka dapatkan. 

Menurut narasumber ketiga yaitu Bapak M.Nasir berumur 62 tahun 

berprofesi sebagai nelayan berpendapat:  

“Agama Islam adalah agama yang indah, mengapa dikatakan indah sebab 
segala yang indah itu merupakan hal yang baik, jadi dalam artian islam 
mengajarkan hal yang baik-baik”.  

 Dia percaya mengenai takdir Allah, ungkapnya: 

”Kita ada di dunia ini itu karena takdir Allah, kita kembali kepadanya itu 

juga adalah takdir dari Allah”.  

Mengenai Tuhan, yakni jika seseorang tidak lagi meyakini akan adanya 

Allah maka mereka memiliki ajaran lain, sedangkan Tuhan adalah segala-galanya. 
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Yang dapat memberikan kita segala yang kita mau asalkan dibarengi dengan 

usaha, karena doa akan sia-sia tanpa adanya usaha dari manusia.
51

 

Kepercayaan dari narasumber tentang adanya Allah sangatlah tinggi, dia 

sangat merasa cukup atas rezeki yang diberikan oleh Allah untuknya, beliau juga 

sangat rendah hati dan selalu semangat dalam mencari jalan yang diridhoi oleh 

yang maha pencipta. Jika dilihat beliau merupakan orang yang sederhana dan 

tidak pernah menyerah serta berdoa hanya kepada Allah, beliau sangat 

menjadikan profesi nelayan sebagai hobby atau kesenangan tersendiri baginya.  

Seperti narasumber yang bernama A.Naya dan Hasrul, kedua masyarakat 

ini merupakan masyarakat nelayan yang masih tergolong muda. Masyarakat 

nelayan yang tergolong muda sudah tidak fokus lagi pada ajaran-ajaran mistis 

seperti yang dilakukan oleh orang tuannya, mereka lebih fokus pada tujuannya 

apapun yang terjadi mereka harus ikhlas dan sabar. Tetapi yang mengherankan 

dan mengejutkan untuk penulis, setelah diberikan pertanyaan mengenai 

bagaimana pandanganya mengenai Tuhan, narasumber tidak bisa berkutik sama 

sekali, katanya:  

”Kalau masalah Tuhan saya tidak bisaka berpendapat apa-apa, saya takut 

salah bicara dan akhirnya jadi dosa, tapi saya tetap yakin bahwa Tuhan itu 

ada”. 
52

 

Tidak dapat dipungkiri memang jika melihat generasi muda sekarang, apa 

lagi yang berprofesi sebagai nelayan yang paham tentang pengetahuan- 

pengetahuan mengenai Tuhan dan sebagainnya, kebanyakan orang hanya 
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meyakini adanya tuhan karena minimnya pengetahuan yang didapat maka mereka 

tidak mengetahui apa-apa tentang tuhan dan agama itu seperti apa. 

Beberapa data dari narasumber yang telah dijelaskan oleh penulis dapat 

dilihat bahwa masyarakat nelayan merupakan profesi yang mengajarkan mereka 

tentang bagaimana rasa percaya terhadap Allah itu harus lebih tinggi dari ego 

masing-masing. Konsep keislaman yang dimiliki masyarakat Nelayan tetap 

meyakini akan adanya Allah dari segala kegiatan dan Kehidupannya. 

Nilai-nilai Agama, merupakan nilai-nilai yang sudah tertanam sejak 

masuknya Islam di daerah Bulukumba dan bisa bertahan hingga sekarang. 

Masyarakat nelayan pada umumnya berusaha untuk menghindarkan diri dari 

perbuatan yang mencoreng nilai agama karena akan berdampak pada mereka 

sendiri, keluarga serta penghasilannya. 

Tetapi tidak dapat dipungkiri jika masyarakat nelayan memiliki keilmuan 

lain guna untuk menyelamatkan diri sendiri, sebab harus kita percayai bahwa 

Allah juga yang menciptakan laut dan isinya dan pastinya ada seseorang yang 

diutus Allah untuk menjaga lautan, maka dari itu sebagai nelayan juga harus 

merasa pesimis bahwa ada penjaga dari lautan sehingga kita tidak dapat berbuat 

seenaknya. 

Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk ritual yang merupakan bentuk dari 

penciptaan serta dapat membentuk hubungan manusia dengan yang gaib, 

hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan 

lingkungannya. Maka dari itu ritual memiliki dua fungsi yakni fungsi ekspresif 

dan fungsi kreatif. Fungsi ekspresif yaitu menggambarkan bentuk-bentuk 

simbolik yang disertai dengan nilai-nilai serta orientasi budaya masyarakat yang 

bersangkutan. Sedangkan fungsi kreatif yaitu ritual menciptakan dan merumuskan 
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kembali nilai-nilai melalui suatu cara tentang bagaimana manusia memahami, 

menanggapi, dan menerima kenyataan tentang aturan-aturan alam dan aturan 

moral alam.
53

 

C. Kehidupan Masyarakat Nelayan Didarat Dan Dilaut 

Kehidupan masyarakat pesisir pantai terkhusus yang berprofesi sebagai 

nelayan bisa dikatakan sangat memprihatinkan, karena segala mata 

pencahariannya harus didapatkan di laut dan bisa saja penghasilan mereka tidak 

ada sama sekali dari hasil menangkap ikan, keadaan ini sering sekali terjadi oleh 

para nelayan. Bisa disebabkan karena terjadinya cuaca buruk saat di tengah laut, 

hal demikian dapat menyebabkan kurangnya penghasilan yag didapat karena para 

nelayan harus pulang dengan tangan kosong.  

Masyarakat nelayan juga harus sabar setelah mendapatkan hasil dari laut 

maka sebagian harus menjualnya dipinggiran jalan. Kehidupan lain dari 

masyarakat nelayan sebelum melaksanakan pekerjaannya, mereka harus 

menyiapkan diri secara matang-matang dan juga menyiapkan bahan dan alat yang 

digunakan untuk di laut nantinya.  

Kegiatan spiritual masyarakat nelayan seperti halnya tradisi mabaca-baca 

disetiap seper 3 bulan, kegiatan ini dijadikan sebagai ungkapan terima kasih 

kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada masyarakat baik itu rezeki 

maupun perlindungan.  

Seperti pendapat dari narasumber yang bernama Ulandari, dia berpendapat 

tetang perbedaan kehidupan di laut dan di darat sangatlah berbeda, menurutnya: 

 ”Lebih kusuka di darat”, karena kehidupan yang paling baik ialah 
kehidupan didarat, sebab didarat kita memikirkan banyak hal tentang 
bagaimana cara kelangsungan hidup kedepanya, dan kita dapat berkumpul 
bersama keluarga. Sedangkan kehidupan dilaut hanya berfokus pada cara 
mendapat ikan yang banyak dengan dihantui rasa cemas dan takut akan 
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terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya badai secara 
tiba-tiba.”

54
 

Kehidupan darat dan laut memang sangatlah berbeda bagi setiap manusia, 

terkhusus bagi para nelayan sebab seperti yang dikatakan narasumber, bahwa laut 

merupakan tempat yang paling menyeramkan dan menakutkan, kehidupan di 

daratpun demikian, ada tantangan dan rintangan tetapi yang lebih menakutkan 

adalah kehidupan laut, mereka harus bertarung sendiri melawan rasa takut dari 

gangguan makhluk gaib, bukan cuman itu mereka juga harus berhadapan dengan 

berbagai macam bencana alam seperti hujan, serta badai yang sangat dahsyat. 

Kehidupan mistis di laut selalu dirasakan para nelayan, hal ini juga yang 

menjadi penghambat nelayan melaksanakan pekerjaannya, karena banyak dari 

mereka selalu terganggu dan kadang merasa takut dengan hal itu, tetapi yang 

menjadi kekuatan bagi mereka yakni keyakinanya kepada Allah, dan ada pula 

yang memiliki kekuatan dari nenek moyang mereka, (pappaka inga’). Hal 

demikian yang harus diingat oleh para nelayan yang masih memegang ajaran dari 

orang terdahulunya.   

Kembali kepada nelayan muda yang bisa dikatakan telah tersentuh dengan 

teknologi dan hal-hal yang modern yang tidak dilakukan oleh orang terdahulunya, 

makanya mereka sama sekali tidak memikirkan hal lain saat di laut, tetapi rasa 

cemas dan takut tetap ada.  

Seorang narasumber bernama Andi Naya mengatakan: 

“Kita takut tentang kehidupan dilaut, tapi maumi diapa pekerjaanta, dan 
karena sudah terbiasa, makanya kita santai saja” kehidupan darat menurut 
beliau untuk istirahat, jam 15.00 semua sudah siap di dermaga untuk 
berangkat dan pulang pada keesokan harinya.

55
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Banyak dari mereka yang merasa senang jika berada di laut lepas, bahkan 

ada juga yang menjadikannya sebagai hobby, hal ini dikarenakan mereka sudah 

terbiasa dan saat melaksanakan pekerjaannya, mereka melakukannya dengan 

senang hati dan sabar atas apa yang mereka peroleh. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan banyak dari mereka yang merasa cemas dan takut apa bila berada 

ditengah laut. 

Untuk itu bagi masyarakat nelayan, mereka harus  mengetahui beberapa 

tanda-tanda alam, baik itu di laut maupun di darat. Di laut seperti gelombang atau 

ombak, arah angin dan arus air, sedangkan di darat seperti gunung, tanjung, 

burung serta tanda-tanda tertentu. Semua tanda-tanda itu dijadikan sebagai 

petunjuk dalam menentukan posisi atau arah kapal, terutama saat berlayar, 

masyarakat nelayan harus pintar-pintar dalam menentukan tanda-tanda alam agar 

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tanda-tanda lain yang dapat 

membantu para nelayan yaitu bintang-bintang yang ada dilangit, sebab dengan 

bintang-bintang para nelayan dapat mengetahui adanya pergantian musim serta 

juga dapat mengetahui arah atau posisi mereka saat berada di laut. Menjadi 

seorang nelayan itu, bukanlahlah perkara yang mudah, dapat diartikan bahwa 

pekerjaan nelayan ini merupakan pekerjaan yang banyak memerlukan ilmu atau 

pengetahuan yang tinggi tentang melaut agar dapat terhindar dari mara bahaya 

selama melaut. 

Kehidupan laut yang paling jarang diketahui oleh banyak orang seperti 

adanya hal-hal yang menghantui, seperti yang dikatakan narasumber biasanya ada 

bayangan yang menganggu dan berusaha menakuti para nelayan. Nelayan betul-

betul menjadi pekerjaan yang sangat sulit dan berbahaya.  
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Menurut bapak Muh. Nasir jika disuruh memiliki di darat atau di laut ia 

memilih di laut, karena di laut memiliki suasana yang berbeda, dibalik jahatnya 

laut ada ketenangan yang di dapatkan, rasa sejuk, damai dan tenang. Menurutnya: 

“Saya suka di laut, kalau di laut rasanya adem dan tenang”.
56

  

Pekerjaan nelayan menjadikan banyak masyarakat sebagai manusia yang 

pemberani, kuat, serta sabar menghadapi segala sesuatu yang terjadi menimpah 

dirinya, lihat saja pendapatan yang mereka dapat setiap harinya tidak dapat di 

tentukan oleh mereka, tetapi mereka tetap rendah hati dan sabar karena mereka 

yakin bahwa rezeki sudah ada yang tentukan. Bagaimanapun usaha dan rencana 

seseorang jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi sesuatu yang 

mereka inginkan. 

Berbicara mengenai penghasilan ekonomi masyarakat nelayan, banyak 

yang berpendapatan tidak menentu, adapun yang mengatakan cukup untuk mereka 

melangsungkan hidup, penghasilan yang didapatkan secara sama-sama dapat 

tergolong banyak, tetapi hasilnya harus dibagi rata maka dari itu banyak dari 

keluarga nelayan yang memilih pekerjaan sampingan seperti para istri mereka 

yang mempunyai usaha kecil-kecilan, serta banyak juga yang bekerja sampingan 

menjadi petani.  

Banyaknya perbedaan kehidupan di darat dan di laut, tidak menyurutkan 

semangat masyarakat nelayan untuk tetap berusaha mendapat penghasilan untuk 

menghidupi keluarga, dan adapula yang di jadikan hobby, ada pula dijadikan 

sebagai kewajiban. Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan rasa sabar 

yang kuat, ketabahan atas apa yang didapatkan, serta percaya akan adanya sesuatu 

yang memberikan rezeki atau musibah yang disebut takdir Allah, didalam ajaran 
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teologi, masyarakat nelayan harus ada pada ajaran jabariyah yang selalu 

bertawakkal hanya kepada Allah swt. 

Kehidupan di laut sangatlah berbeda dengan kehidupan di darat, selain 

tempatnya yang aman dan tenang, seorang narasumber mengatakan: 

“Kalau di laut itu banyak godaan, dia itu datang untuk menakuti kita tetapi 
dengan rasa berani dan memiliki pegangan hanya kepada Allah maka hal 
demikian sudah biasa lagi”.

57
  

Dapat dilihat bahwa kehidupan masyarakat nelayan di darat dan di laut 

sangat memiliki perbedaan, tetapi tidak menjadikan para nelayan putus apa untuk 

terus mencari nafkah untuk keluarga, dan tidak pula menjadikan para nelayan lupa 

bahwa mereka adalah pemeluk agama Islam. 

Masyarakat pesisir atau yang biasa disebut sebagai nelayan dijadikan 

kelompok yang kehidupannya bergantung secara langsung kepada sumber daya 

laut. Maka dari itu dari nelayan kecil, nelayan besar, hingga nelayan juragan 

sangatlah menggantungkan penghasilan dari hasil laut, yang jika dilihat sekarang 

kecil kemungkinan mereka mendapat hasil yang memuaskan sebab kondisi cuaca 

yang tidak menentu sehingga mereka tidak melaut sampai waktu yang tidak 

ditentukan, tergantung dari cuaca yang pas untuk menjaga keselamatannya. 

a. Pola kehidupan masyarakat nelayan 

Pola kehidupan masyarakat nelayan dapat dilihat dengan mengamati 

bagaimana tindakan-tindakan dalam kesehariannya, karena kehidupan 

seseorang sangat berhubungan dengan tindakannya. Maka dari ini sosok 

nelayan di Desa Ara dibedakan dari orang-orang yang kesehariaanya bekerja di 

darat. Mereka memiliki perbedaan pada warna kulit, nelayan yang cenderung 
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berkegiatan di laut memiliki warna kulit gelap kecoklatan, serta memiliki 

kekuatan pada postur tubuhnya yang bisa dikatakan kekar. 

Tak heran juga kalau masyarakat nelayan yang bermukim dipinggiran 

pantai memiliki volume suara yang agak besar, karena adanya gangguan saat 

berbicar seperti ombak yang lebih besar dari suara mereka. Masyarakat nelayan 

juga memiliki kepribadian yang tegas dan keras, karena dengan tempaan laut 

yang sangat keras serta ancaman bisa datang kapan saja yang tidak dapat 

diprediksi membuat nelayan memiliki kepribadian seperti itu.  

Menjadi seorang nelayan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-

laki, karena pekerjaan ini membutuhkan fisik yang kuat, kecepatan dalam 

bertindak dan berisiko tinggi. Karena seperti yang diketahui perempuan 

memiliki sifat yang lemah lembut sehingga mereka memiliki tugas sendiri 

seperti menjual hasil dari pendapatan suami selama melaut.  

Kebiasaan masyarakat nelayan saat tidak melaut yaitu berkumpul di 

dermaga untuk bertukar cerita satu sama lain, saat itu juga dijadikan mereka 

sebagai tempat beristirahat.
58

 

b. Larangan masyarakat nelayan 

Sebagai seorang nelayan yang dikenal sebagai pekerjaan yang berfokus 

kepada laut tidak semata-mata hanya fokus pada bagaimana mendapat hasil 

tangkapan yang banyak tetapi mereka sebagai manusia biasa yang bisa saja 

merasakan rasa cemas dan takut secara tiba-tiba perlu mempelajari ajaran-

ajaran dari leluhur tentang menjadi nelayan yang tidak sombong dan angkuh. 

Masyarakat nelayan di desa ini tergolong nelayan yang paham dan 

patuh terhadap segala aturan-aturan yang dimiliki oleh seorang nelayan. Oleh 
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karena itu di dalam profesi nelayan banyak hal yang perlu diketahui mereka 

memiliki beberapa larangan, menurut bapak Ulandari: 

1. Ketika sedang di laut tidak diperbolehkan mencuci peralatan dapur dan 

tidur di laut 

2. Dilarang mematikan api langsung dicelupkan kelaut 

3. Dilarang membuang abu api kelaut 

4. Dilarang membuang sisa-sisa makanan kedalam laut tanpa permisi 

5. Harus menjaga perkataan selama di laut, apa lagi membicarakan sesama 

rekan kerja 

6. Dilarang menegur segala macam yang dilihat oleh mata 

7. Dilarang mengeluh, dan selalu merasa berhasil 

8. Dilarang membuang kotoran dan menggayungkan kaki di daerah tertentu 

Pamali-pamali ini masih dijalankan oleh bapak, Karena dia asli Mandar 

yang masih kental dengan larangan dari pendahulu mereka, jadi beliau masih 

menggunakan larangan itu saat melaut, tetapi tetap mendahulukan 

kepercayaannya kepada sang maha kuasa.
59

 

Banyaknya larangan atau yang biasa disebut pamali oleh masyarakat 

nelayan tidak menajadikan mereka lupa akan segala kewajiban menjadi 

seorang muslim, larangan itu dilakukan sebagai rasa hormat kepada penjaga 

laut yang diyakini bahwa ada yang menciptakan laut dan ada pula yang diutus 

untuk menjaga laut dari tangan-tangan yang salah. 
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D. Kepercayaan Teologis Masyarakat Nelayan di Laut   

Agama dalam situasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem 

keyakinan yang dianut dan tindakan yang dimunculkan oleh setiap masyarakat 

atau kelompok dalam memberikan respon terhadap apa yang diyakini sebagai 

yang gaib dan apa yang dianggap suci. Maka dari itu agama memiliki konsep 

tentang sesuatu yang dianggap suci. Agama bukan hanya keyakinan yang 

diucapkan secara lisan saja, tetapi agama memiliki berbagai macam ajaran yang 

diyakini oleh umatnya terkhusus agama Islam, ajaran itu harus dilakukan dan ada 

yang tidak harus dilakukan. Maka dalam kondisi apapun senang, sedih ajaran 

agama harus selalu dipegang erat untuk lebih memperbaiki masalah dalam 

kehidupan.
60

 

Bulukumba dikenal dengan daerah yang memiliki masyarakat yang 

memeluk ajaran Islam, terkhusus didaerah pesisir seperti Bontobahari yang 

dikenal dengan kampung Nelayan, dan sebagaian besar mata pencaharian sebagai 

Nelayan yang pastinya memiliki ritual khusus bertujuan agar dalam menjalani 

pekerjaannya mereka terhindar dari bahaya dan dapat meningkatkan mata 

pencahariaan.   

Paling penting dalam mempelajari kehidupan masyarakat nelayan yaitu 

masalah kepercayaanya kepada Allah, banyak masyarakat yang jika telah berhasil 

mendapatkan sesuatu, mereka memiliki sifat yang angkuh dan sombong terhadap 

sesama dan kepada Allah, tidak dapat diragukan lagi bahwa setiap umat muslim 

harus menanamkan ajaran Islam, karena agama dapat menyelesaikan berbagai 

problem yang terjadi ditengah kehidupan, seperti Islam yang selalu mengajarkan 

hal sopan santun, dan harus ada keyakinan terhadap yang tidak ada, sebagai bekal 
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untuk kehidupan yang lebih baik, baik dari segi amalan, dan akan menjamin 

kehidupan yang baik.  

Masyarakat nelayan memiliki kehidupan yang dapat dikatakan sibuk, dan 

besar kemungkinan mereka dapat melupakan kehidupan lainnya seperti 

melaksanakan kewajibanya sebagai umat muslim, tetapi hal demikiran dipatahkan 

setelah penulis melakukan penelitian bahwa masyarakat nelayan tetap 

melaksanakan kewajibanya sebagai umat Islam, banyak yang melakukan shalat 5 

waktu saat di tengah laut, ujar bapak Andi Basri Umur 57 tahun, dia mengatakan:  

“Setiap nelayan pasti melakukan kegiatan tradisi dan keyakinan tersendiri 
tetapi mereka tetap menomor satukan kepercayaan terhadap agama. 
Seperti kalau masuk waktu shalat tiba mereka melakukan shalat di perahu, 
wudhu dengan air laut.”

61
 Kepercayaan masyarakat nelayan saat dilaut 

tetap mendahulukan kepercayaan kepada Allah swt.   

Dari pendapat ini penulis sadar bahwa profesi nelayan bukanlah suatu 

profesi yang mudah, dan bukan pekerjaan yang rendah. Tetapi pekerjaan nelayan 

ini sebagai pekerjaan yang sangat istimewa sebab banyak dari mereka yang tetap 

melakukan segala kegiatan yang dilakukan nelayan dari yang mistis sampai 

tradisi, akan tetapi profesi nelayan juga tidak pernah lupa akan kewajibannya 

sebagai seorang muslim untuk selalu beribadah kepada Allah swt. 

Tradisi yang di lakukan nelayan merupakan tradisi yang sejak dulu di 

yakini. Menurut Dg Baso bahawa: 

“nia tradisi arenna tradisi accera binanga, biasa na jama taua, caranna 
lampaki aggere tedong nampa di mayukang raranna ri kaloroa tambusu 
lampa ri tasi’a, mingka anne tradisia tenamo na di lakukangi wattunnaji 
sampulo taung ribokoang”

62
 

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan merupakan tradisi yang di 

sebut Maccera' binanga adalah salah satu ritual sekaligus simbol kedekatan para 
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nelayan terhadap fenomena alam dan menjadi sebuah kesepakatan rohani antara 

harapan-harapan manusiawi dengan semangat laut sebagai sumber penghidupan. 

Maccera' yang berarti mengalirkan darah, sedangkan binanga artinya muara 

sungai. Mengalirkan darah di muara sungai, oleh karena para leluhur sebagai 

perilaku terpuji dalam konteks menghormati alam, khususnya makhluk ghaib, 

penghuni wilayah pertemuan antara sungai dan laut. Sesaji yang dipersembahkan 

ke muara sungai saat ritual berlangsung tanpa pengorbanan yang tulus disertai 

doa-doa keselamatan agar para nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang 

melimpah dan laut manusia pun ramah mengisi perutnya.  

Tujuan diselenggarakannya ritual maccera' binanga agar selama musim 

tangkap berlangsung, para nelayan dapat memperoleh hasil tangkapan yang 

banyak. Demikian pula saat menjalankan aktivitasnya di laut, mereka tetap 

selamat agar terhindar dari malapetaka dan gangguan roh-roh jahat.  

Pada upacara ini, selain terdapat fungsi religi, fungsi sosial, dan fungsi 

ekonomi, di dalamnya juga terkandung berbagai makna budaya yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat nelayan, Meskipun waktu atau hari 

penyelenggaraan upacara maccera'binanga sudah ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, namun penetapan 

waktu yang terkait dengan prosesi persembahan sesaji ke muara sungai, selalu 

berdasarkan atas dasar kesepakatan masyarakat setempat,atau petunjuk tokoh 

tradisional yang dianggap banyak mengetahui tentang seluk beluk alam upacara, 

seperti imam kampung atau sanro (dukun). 

Adapun yang menjadi tempat upacara maccera' binanga , sebagaimana 

tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat nelayan setempat, terdiri atas dua 

yakni pertama, adalah di pesisir atau tanggul pinggir sungai, dan yang kedua 

adalah di sekitar muara yang merupakan pertanda tempat pertemuan antara laut 
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dan sungai sebagai tempat persembahan sesaji atau mengalirkan darah. Muara 

sungai adalah tempat khusus yang dipilih secara tradisional dan ditetapkan 

sebagai lokasi persembahan sesaji berupa kepala kerbau dan seluruh perangkat 

upacara maccera' binanga oleh penyelenggara upacara. Adapun pinggir atau 

pesisir sungai, ditetapkan sebagai tempat untuk penyelenggaraan tahap acara 

barazanji dan makan bersama. Acara makan bersama merupakan bagian integral 

dari rangkaian upacara maccera 'binanga. Pelepasan sesajen di barengi dengan 

doa-doa keselamatan dan mantra kemudahan segala urusan, kemudian di lepaslah 

sesajen tersebut. 

Sedikit kutipan dari narasumber bahwa setiap nelayan pasti memiliki 

ajaran masing-masing, dalam artian masyarakat Bontobahari 50% masih memeluk 

ajaran dari pendahulunya. Singkat cerita dari seorang narasumber bahwa dahulu 

kala kehidupan dan kepercayaan masyarakat nelayan tentang hal gaib sangat 

kental, wajar saja jika setiap nelayan harus berguru ajaran tentang laut agar dapat 

ilmu tersendiri. tetapi yang paling mengejutkan dari  narasumber yang Bernama 

Andi Basri bahwa: 

“Dulu orang yang mau berguru harus merelakan anak mereka jadi tumbal 
jika ia tidak menjalankan ajaran tersebut. Tetapi setelah masyarakat 
Nelayan berada pada masa sekarang sudah banyak yang belajar ajaran 
Islam maka mereka tidak lagi melaksanakan kepercayaan itu”.

63
 

Hal tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat nelayan di zaman dulu, 

alasanya mereka susah dalam mendapat hasil yang banyak karena masih 

menggunakan alat yang tradisional. Maka dari itu untuk menyambung hidup maka 

ajaran tersebut harus mereka lakukan, tetapi untung saja sekarang masyarakat 

nelayan tidak lagi melakukan hal demikian karena didalam Islam hal tersebut 

sama saja dengan membunuh darah daging sendiri. Kebiasaan ini tidak lagi di 
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terapkan oleh masyarakat nelayan Desa Ara, karena dalam ajaran Islam hal 

tersebut termaksud dosa besar. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan agar para 

nelayan bisa memiliki kekuatan lebih yang disebut ajaran ilmu lain. 

Menurut seorang petua di daerah itu, setelah beberapa tahun dia bekerja 

sebagai Nelayan, menurutnya:  

“inne jama-jamanga anu kulle anna buno tauwa, mingka la di apami punna 
tala anjamaki tala nganreki, jama-jamanga anne dilakukangi mingkas 
nijajikangi puang alla taala sebagai penolong, jari haruski dingai tarrusiki, 
mingka teako lampa rilautka punna bosi kajjalai apana bahaya.”

64
  

Dari perkataan narasumber diatas artinya, pekerjaan ini bisa saja merebut 

nyawa kami tetapi dengan tetap iktiar, berdoa kepada Allah dan menjadikan Allah 

sebagai yang selalu ada didekat kita, rasanya sesuatu datang kepada kita untuk 

membangkitkan semangat dan meghilangkan rasa takut karena sesuatu gangguan 

laut. Tetapi mereka juga tidak seenaknya untuk terus turun kelaut walaupun dia 

tau ada Allah yang menjaganya, mereka juga harus tetap merasa rendah diri, 

artinya dalam situasi cuaca buruk tidak ada kesiapan untuk kelaut.  

Pekerjaan nelayan menjadi pekerjaan yang terbilang cukup lama, karena 

sebelum masuknya Islam di daerah bulukumba profesi nelayan sudah ada, hingga 

sekarang. Maka dari itu profesi nelayan dapat diberikan apresiasi yang tinggi 

karena menjadi profesi yang bertahan dan berusaha mengembangkan dirinya. 

a. Sifat berharap kepada Allah 

Masyarakat nelayan memiliki keinginan berharap kepada Allah, sifat ini 

tergambar dalam ritual yang mereka lakukan setiap sepertiga bulan (bulan 

baik), kegiatan itu sering kali dilakukan oleh masyarakat nelayan sebagai cara 

untuk memohon kepada Allah keselamatan serta rezeki yang berkah dalam 
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setiap kegiatannya. Ritual yang dilakukan ini sudah menjadi kepercayaan turun 

temurun yang memut nilai-nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat nelayan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir (45 tahun), yaitu:  

“Semua nelayan itu punya adat sendiri, dijadikan sebagai kekuatan oleh 

penjaga laut yang mengganggu”.
65

 

Sebagai seorang nelayan pasti memiliki tradisi-tradisi tersendiri, yang 

mereka jadikan pegangan kepercayaan selama melaut, tetapi banyak juga yang 

merahasiakan kepada orang baru tentang tradisi yang dilakukannya itu.      

Oleh karena itu, masyarakat nelayan sangat memperhatikan banyak 

aspek seperti menjaga hubungan kepada Tuhan, menjaga hubungan kepada 

sesama, serta menjaga hubungan dengan Alam semesta, seperti tidak 

melakukan hal yang dapat merusak laut. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh 

agama Hj. Buasa selaku Nelayan tua dan juga sebagai tokoh Agama, yang 

dianggap paling berpegalaman oleh masyarakat nelayan lainnya, menurutnya:  

“Hal yang harus dijaga dengan baik agar segala yang dikerjakan 
berjalan dengan lancar, yakni habluminallah (hubungan kepada Allah), 
habluminannas (hubungan kepada manusia) dan hablummina’lam 
(hubungan kepada alam).

66
 

Perlu menjaga hubungan baik masyarakat nelayan akan terhindar dari 

berbagai mara bahaya khususnya saat berada di laut. Berangkat dari paham 

bahwa laut mengandung banyak hal mistis tentang bahaya dan ancaman 

maupun yang mendatangkan nikmat rezeki, nelayan meyakini semuanya 

karena tdk lepas dari adanya kekuatan yang menguasa segalanya, penguasaan 

itu disebut Puanglahu Taq’ala (Allah swt).
67
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Maka yang perlu diperkuat sebagai masyarakat nelayan yakni pondasi 

keimanan, karena pekerjaan ini sebagai pekerjaan hidup dan mati banyak 

tantangan dan rintangan yang sebelumnya tidak dirasakan pada saat didarat. 

Mengenai permasalahan tentang tradisi-tradisi yang dilakukan awalnya mereka 

juga merasa takut karena nantinya akan merugikan dirinya dan keluarganya. 

Nelayan sebagai pekerjaan yang dapat dijadikan perlombaan antara 

siapa yang berpenghasilan banyak dan sedikit, tetapi di Desa Ara ini para 

masyarakat nelayan tetap solid dan selalu menjunjung tinggi nilai silatulahmi 

dalam berbagai kegiatan. 

b. Sifat tawakkal kepada Allah 

Tawakkal kepada Allah bukan sebagai sikap menyerahkan diri kepada 

Allah tanpa disertai apapun. Tawakkal diyakini sebagai keyakinan yang kuat 

pada masyarakat nelayan untuk tetap mengembalikan segala sesuautu hanya 

kepada Allah. Karena yang dipercayai oleh masyarakat nelayan telah 

dijelaskan bahwa Allah swt telah berjanji barang siapa yang bertawakkal 

kepadanya maka dia akan mencukupi segalanya, maka dari itu para nelayan 

sangat bertawakkal tetapi tidak menjadikan masyarakat nelayan untuk tidak 

berusaha.  

Menjadi seorang nelayan yang berkehidupan seadanya, bisa saja marah, 

kecewa, serta benci kepada Allah karena merasa tidak ada keadilan baginya, 

sayanya hal demikian hanya imajinasi penulis saja. Setelah ditelusuri, semua 

masyarakat nelayan rendah hati dan sabar. Walaupun mereka hidup dengan dua 

pilihan yakni percaya dan yakin kepada Allah dan percaya dengan ajaran-

ajaran nenek moyang mereka.  
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Hal tersebut harus dijalani oleh masyarakat nelayan dengan baik, karena 

dengan kesalahan sekecil apapun maka mereka akan jauh pada Allah dan 

hanya percaya tahayul-tahayul dari ajaran terdahulu. Adapun tradisi yang 

dilakukan seperti tradisi baca-baca setiap yang dianggap bulan baik tidak lain 

dan tidak bukan semata-mata karena rasa syukur kepada Allah atas pencapaian 

yang diberikan. 

c. Sikap Bersyukur Kepada Allah 

  Sikap yang harus dihindari agar manusia khususnya masyarakat 

nelayan dapat bersyukur atas nikmat Tuhan yang maha esa adalah serakah, 

saat seseorang memiliki sikap serakahm mereka akan selalu merasa 

kekurangan dengan segala sesuatu yang telah mereka miliki mereka tidak 

ingin bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan.  

  Sikap bersyukur telah di terapkan oleh masyarakat nelayan karena 

dapat dilihat dari bagaimana ia saling bekerja sama dalam melakukan 

pekerjaannya, kita dapat melihat kerja sama mereka dengan baik pada saat di 

laut. Karena mereka yakin bahwa setiap manusia memiliki rezekinya 

masing-masing. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menyajikan tentang bagaimana pandangan Teologis 

masyarakat nelayan tentang kehidupan melaut Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, 

Kabupaten Bulukumba. Dengan cara terjun langsung kedalam masyarakat untuk 

mengetahui tentang kepercayaan masyarakat nelayan, dan bagaimana kehidupan 

mereka sehari-hari. Dengan adanya penelitian ini, maka kita akan lebih mudah 

mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat nelayan. Melakakukan observasi 

dibeberapa titik penelitian seperti, dipemukiman masyarakat nelayan, dermaga 

pemberangkatan nelayan, serta tempat beristirahat para nelayan. 

Dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan terbagi menjadi tiga jenis 

yaitu, nelayan penggarap, nelayan pemilik, dan nelayan kelompok. Penghasilan 

dari ketiga jenis nelayan ini berbeda-beda, banyak tidaknya tergantung dari 

kondisi cuaca dan rezeki masing-masing. 

Diprovinsi Sulawesi-Selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba dikenal 

dengan masyarakat penganut agama Islam, maka dari itu mereka memiliki konsep 

kepercayaan yang mereka junjung tinggi sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi tidak 

menutup kemungkinan banyak yang tidak sejalan dengan ajaran Islam tersebut 

seperti melakukan berbagai kegiatan kebudayaan mereka, para nelayan melakukan 

tradisi dan kepercayaan nenek moyang mereka dikarenakan dapat membantu 

mereka pada saat dilaut, itu dijadikan sebagai kekuatan sampingan oleh 

masyarakat nelayan tetapi tidak melupakan kepercayaan terhadap Allah swt. 

Kehidupan nelayan di laut dan di darat sangat berbeda banyak yang menyukai jika 

mereka berada di laut dan banyak juga yang menyukai jika berada di  darat, 
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alasannya sangatlah berbeda-beda ada yang mengatakan karena menjadikan 

pekerjaan nelayan sebagai hobby maka mereka lebih memilih kehidupan di laut, 

yang memilih dan lebih suka di darat karena merasa di darat tempat yang aman, 

karena jauh dari ancaman alam seperti yang dialami saat melaut. 

Masyarakat nelayan memiliki keinginan berharap kepada Allah swt, sifat 

ini dapat dilihat pada ritual yang mereka lakukan setiap sepertiga bulan disebut 

(bulan baik nelayan), kegiatan ini sering kali dilakukan oleh masyarakat nelayan 

sebagai cara untuk memohon kepada Allah keselamatan dan rezeki dalam setiap 

kegiatan. 

Dari permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa 

masyarakat nelayan berada pada ajaran dan kepercayaan Teologi Jabariyah, yang 

menggangap segala perbuatan dan rezeki yang didapat semua atas jalan dan 

keinginan Allah swt.  

B. Implikasi 

Konsep Islam didalam kehidupan masyarakat nelayan merupakan hal yang 

sangat penting sebab segala perbuatan manusia harus kita ketahui kepada siapa 

mereka berserah diri, tetapi dari permasalahan masyarakat nelayan Kabupaten 

Bulukumba, memiliki keimanan yang kuat untuk dijadikan senjata melawan hal-

hal yang menimpah mereka selama dilaut.  
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PROFIL INFORMAN 

  

Ada beberapa informan yang diambil dalam penelitian ini dan hanya 

sebagian yang dikutip, dimana dalam menentukan suatu informan sangatlah tidak 

mudah, dikarenakan banyaknya masyarakat Nelayan yang bisa dikatakan kurang 

memahami permasalahan yang dibahas peneliti atau mereka tidak terbiasa untuk 

berbicara dan menjawab pertanyaan peneliti, dan banyak juga yang merasa malu 

untuk diwawancarai. 

1. Rajamuddin umur 31 tahun, beliau dikenal sebagai nelayan yang hanya ikut 

atau bekerja sama dengan banyak orang sehingga hasil yang beliau dapat 

harus dibagi rata. 

2. Ulandari, umur 61 tahun, beliau dikenal sebagai nelayan tua yang sekarang 

sudah mengurangi waktu untuk kelaut karena sudah tidak kuat lagi, dan 

mengganti profesi sebagai pembuat perahu. 

3. Muhammda Nasir umur 51 tahun, beliau masih suka melaut dan berangkat 

sendiri serta menggunakan perahu sendiri 

4. Andi naya dan beliau sebagai nelayan mancing dan tergolong sebagai 

nelayan muda. 

5. Hasrul, sebagai nelayan muda, dan lebih focus pada penangkapan ikan 

dengan cara memancing, atau biasa dsebut nelayan mancing. 

6. Dg. Baso sebagai nelayan tua atau petua nelayan, dia juga sebagai senior 

dan diutus untuk mengawas didermaga keberangkatan nelayan 

7. Andi Basri dikenal sebagai Tokoh Agama, beliau sebagai nelayan sudah 

lama dan sampai sekarang masih sebagai nelayan 
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8. Asri, beliau sebagai nelayan yang juga ikut bekerja sama dengan orang 

banyak sehingga hasil yang didapat harus diibagi rata 

9. Amir, juga pernah menjadi nelayan, jadi beliau juga tau banyak tetapi 

karena penyakin yang diderita makanya waktunya dikurangi. 

10. Hj. Buasa dikenal sebagai tokoh Agama yang banyak tau tentang nelayan, 

dia juga dikenal sebagai nelayan tua.  
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Data Informan 

 

Nama  Umur  Pekerjaan  Alamat 

Rajamuddin 

 

31 tahun Nelayan Desa Ara 

Ulandari 61 tahun Nelayan Desa Ara 

Muhammad 

Nasir 

59 tahun Nelayan Desa Ara 

 

Andi Naya 41 tahun Nelayan Mancing Desa Ara 

Hasrul 29 tahun Nelayan mincing Desa Ara 

Dg. Baso 60 tahun Petua Nelayan  Desa Ara 

Andi Basri 53 tahun  Nelayan Desa Ara 

Asri  45 tahun  Nelayan Desa Ara 

Amir 57 tahun Nelayan Desa Ara 

Hj. Buasa 65 tahun Nelayan Desa Ara 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 1: wawancara dengan Bapak Rajamuddin TokoH masyarakat Nelayan, 

tanggal 6 Januari di Lokasi Penjualan Ikan 

 

Gambar 2: wawancara dengan bapak Ulandar Tokoh Masyarakat Nelayan, 6 

Januari, di Kediamannya 
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Gambar 3: wawancara dengan Dg. Baso sebagai Petua Nelayan, tanggal 9 januari 

di Dermaga Pemberangkatan Nelayan) 

 

Gambar 4: Wawacara dengan Bapak Andi Basri sebagai Tokoh Agama, Pada 

Tanggal 6 Januari, di kediamannya) 
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Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir Tokoh Masyarakat, pada 

Tanggal 7 Januari, di Kediamannya) 

 
Gambar 6: wawancara dengan Bapak Hasrul Tokoh Masyarakat, pada tanggal 7 

januari, di dermaga Nelayan) 
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Gambar 7: wawancara dengan Bapak Andi Naya Tokoh Masyarakat, Tanggal 7 

Januari, di Dermaga Nelayan 

 

 
 

Gambar 8: wawancara dengan Bapak Asri Tokoh Masyarakat, Tanggal 7 januari, 

di Dermaga Nelayan 
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Gambar 9: Penampakan Perahu Para Nelayan 

 

 
Gambar 10: Keberangkatan masyarakat Nelayan untuk Melaut, 

Penampakan pemukiman penduduk 
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Gambar 11: Penampakan dermaga tempat berkumpul Nelayan 
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RIWAYAT HIDUP 

Ativa Nurhadi, lahir di Bulukumba, 08 September 2000, 

berasal dari Dusun Ballatinggi, Desa Bontominasa, 

Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Anak 

pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ashadi 

Adam dan Ibu A.Hasmawati. Penulis mengawali 

pendidikan formal mulai dari Taman Kanak-kanak di TK 

Tunas Harapan Dusun Balangriri, Desa Bontominasa pada 

Tahun 2005-2007 dan melanjutkan kejenjang pendidikan seklah dasar di SDN 65 

Balangriri, pada tahun 2007-2012, dan melanjutkan kejenjang sekolah menengah 

pertama di SMP 14 Bulukumpa  pada tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan 

pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 2 Bulukumpa pada tahun 2015-

2018. Setelah penulis menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah selama 12 

tahun, selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan 

mengikuti ujian seleksi masuk melalui jalur Tterahir yaitu  Ujian Masuk Mandiri 

(UMK), dan Alhamdulillah lulus pada pilihan jurusan kedua yaitu Aqidah Dan 

Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar pada Tahun 2018 dan insyaallah akan selesai pada tahun 

2022. 

Pengalaman organisasi penulis selama menjalani  pendidikan formal yaitu, 

sebagai anggota MPK selama duduk di bangku sekolah menengah atas, serta 

masuk pada organisasi Pramuka sebagai  Pradani di SMAN  2 Bulukumba, dan 

pada saat duduk di bangku kuliah menjadi ketua Devisi Keorganisasian dan 

Kesekretariatan di Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam, pada 

periode 2019-2020, serta penulis bergabung diSenat Mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin Dan Filsafat, menjabat sebagai Ketua Komisi Penyalur Aspirasi pada 
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periode 2020-2021, sementara selama kuliah penulis sebagai Bendahara kelas dan 

tidak pernah tergantikan. 

Kedua orang tua penulis mulai dari sejak kecil sudah dituntun untuk hidup 

mandiri, serta mengajarkan bagaimana pentingnya menuntut ilmu setinggi-

tingginya dimana pun dan kapanpun. Dan tak lupa pula mereka mengajarkan 

untuk segala sesuatu harus beribadah kepada Allah swt. Karena bagi kedua orang 

tua penulis ilmu yang tinggi tanpa adanya pondasi agama yang kuat akan sia-sia. 

Serta kekayaan yang dimiliki akan kalah dengan ilmu yang kita punya. Dengan ini 

penulis sangat bersyukur kepada Allah swt, karena telah memberikan kesempatan 

untuk merasakan indahnya menuntut ilmu pengetahuan sampai sekarang. 

Alhamdulillah 

 


