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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat  

dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

  alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

  ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

  ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha ka dan ha خ

 Dal D De د

  żal Ż zet (dengan titik di at as) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Of ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و
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 ha H Ha ه

 hamzah   Apostrof ء

 ya Y Ye ي

 Hamzah (c.) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

('). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 A A A ا  

 I I I ا  

 U U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan ya ai A dan i ىٙى

 Fathah dan wau au a dan u ى و

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

َ   ي ... ǀ ا  َٙ ..... Fathah dan alif atau ya' A a dan garis  di atas 

 Kasrah dan ya’ Ī i dan garis di atas ى ى

 dammah dan wau Ù u dan garis di atas ى و

 

Contoh 

ات  māta : م 

 ramā : رمى

 qīla : قيل 

 yamùtu : يموت 

 

4. Tā’marbutah  

 Transliterasi untuk marbiitah ada dua, yaitu: ti' marbiliab yang hidup atau 

mendapat harakat fathab, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ti' marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan marbzilah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ti' marbiitah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 Raudah al-Atfal :  روضة الأطفال

 al-madinah al-fadilah : المدينة الفاضلة 

 al-hikmah :   الحكمة 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana :    نؘاب  ؘ ر

 najjaina :  نجينا 

 al-haqq :  الحق 

 nu’ima :  نعم 

 aduwwun‘ :  عدو

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

maka ia ditransliterasi seperti huruf Inaddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bykan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  علي 

 Arabi  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عربى 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل١  (alif 

lam mearifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   الشمس 

ةالزلز     : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ة الفلسف    : al-falsafah 

د البلا    : al-biladu 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 ta'muruna :  تأمرون 

 `al-nau :   النوع 

 syai 'un :   شيء 

 umirtu :    أمرت

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belurn dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an 

(dari al-Qur'in), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 
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menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka hams ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur'an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

9. Lafz al-Jalilah 

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarrdan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudif ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billah با الله dinullah  دين  الله 

Adapun ta' marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz allalilah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

في رحمة الله هم   hum fii rahmatillah 

 
10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tent ang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika is ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mi Al4ammadun illi rash! 

Inna awwala baitin wudta linnisi lallall bi Bakkata mubirakan  

 Syahru Ramadan ablaii unzila ilh al-Qur'in 

Nasir al-Din al-Tiisi 

Abu Nasr al-Farabi 

 Al-Gazali 

 Al-Munqii min al-Dalil 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abil (bapak dari) sebagai nama kedua terakhimya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subbinahii wa 

saw. = sallallahu `alaihi wa sallam 

a.s. =`alaihi al-salam 

Abu al-Wald Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu 
al-Wald Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abil Zaid, Nasr Hamid (bukan: 
Zaid, Nasr Harnid Abu) 
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H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : Amirullah 

 Nim   : 80100220098 

Judul  : Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Pattorani 

di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep 

  Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akulturasi budaya lokal 

dengan budaya Islam dalam tradisi pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep? 

Pokok masalah tersebut di-breakdown kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan 

penelitian, yaitu: 1) Bagaimana asal usul tradisi tradisi pattorani di Pulau Masalima 

Kabupaten Pangkep?, 2) Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi pattorani di Pulau 

Masalima Kabupaten Pangkep?, 3) Bagaimana bentuk akulturasi budaya lokal dengan 

budaya Islam dalam tradisi pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep? 

  Jenis penelitian ini adalah peneltian budaya dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis 

dengan pendekatan teologis.  Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder dengan metode pengumpulan data penelitian adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Lalu, Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 

dengan melalui tiga tahapan metode yaitu: Induktif, diduktif, dan komparatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama asal usul tradisi pattorani di 

Pulau Masalima Kabupaten Pangkep dilaksanakan sebelum kedatangan ajaran Islam 

yang dilatar belakangi atas dasar kepercayaan masyarakat yang bersifat mitos. Kedua 

rangkaian tradisi pattorani pertama dirumah puggawa dilanjutkan di pinggir pantai 

kemudian di atas perahu dengan beberapa ritual yaitu: parenta pakkaja, appassili 

biseang, dan accaru-caru beseang setelah itu istri-istri nelayan melakukan makan-

makan bersama di dekat jembatan, dan diadakan pula kegiatan pamacca, seusai musim 

pattorani maka diadakan makan-makan untuk kedua kalinya sambil mendengarkan 

ceramah agama dan sholawatan. Ketiga, tradisi pattorani terdapat bentuk akulturasi 

budaya lokal dengan budaya Islam, yaitu: Do’a, pembacaan barazanji, ceramah agama, 

dan sholawatan serta didalamnya terdapat nilai-nilai Islam seperti nilai spiritual dan 

nilai bekerjasama. 

Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada masyarakat Pulau Masalima 

khususnya masyarakat dikalangan nelayan untuk senantiasa melestarikan dan menjaga 

budaya atau tradisi yang sudah ada di daerah kita, sehingga dapat menjadi icon daerah 

dan memperkaya kearifan lokal Indonesia. Mahasiswa khusus Prodi Dirasah Islamiyah 

konsentrasi Sejarah dan Peradaban Islam agar tetap aktif untuk melakukan penelitian 

lapangan dan mengembangkan kompetensinya tentang nilai-nilai luhur kebudayaan 

yang lebih maju. 
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ABSTRACT 

 

Name   : Amirullah 

Student ID    : 80100220098 

Judul    : Acculturation of Indigenous Culture with Islamic Culture in the  

Pattorani Tradition on Masalima Island, Pangkep Province 

   

Local culture assimilated with Islamic culture under the Pattorani tradition on 

Masalima Island, Pangkep Province, was the primary concern of this study. The 

primary issue was subdivided into various sub-issues or study questions: 1) What was 

the origin of the Pattorani tradition on Masalima Island, Pangkep Province? 2) How 

was the Pattorani custom carried out on Masalima Island, Pangkep Province? 3) What 

forms of cultural acculturation existed? In Masalima Island, Pangkep Province, with 

Islamic culture in the Pattorani tradition? 

This was cultural research conducted utilizing descriptive methodologies. The 

method utilized was a combination of historical and theological approaches. As for the 

data sources for this study, there were primary and secondary data, with observation, 

interviews, and documentation serving as data-gathering techniques. Then, data 

processing and analysis procedures were implemented using three steps of the method: 

induction, deduction, and comparison. 

The findings of this investigation demonstrated that, First, the origins of 

the Pattorani tradition on Masalima Island, Pangkep Regency, took place before the 

advent of Islamic teachings, which had a foundation in public trust. Second, the series 

of pattorani traditions began at the home of the puggawa and continued on the beach 

and then on the boat with several rituals, including parenta pakkaja, appassili biseang, 

and accaru-caru beseang. After the pattorani season, pamacca activities were also 

held, as well as eating together near the bridge. The ritual was finally changed ended to 

include of eating while listening to sermons and praying. Third, Prayers, the reading 

of barazanji, religious lectures, and prayers are all examples of forms of acculturation 

of local culture with Islamic culture that are present in the pattorani tradition. 

Additionally, the pattorani tradition incorporates Islamic values such as the value of 

cooperation and the value of spirituality. 

This research is anticipated to have ramifications for the inhabitants of 

Masalima Island, particularly the community of fishermen, in that they will be 

encouraged to preserve and maintain the culture or traditions that already exist in our 

region so that they can become regional icons and enrich Indonesian indigenous 

knowledge. Special students of the Dirasah Islamiyah Study Program concentrate on 

Islamic History and Civilization to remain involved in field research and enhance their 

knowledge of the virtuous values of a more sophisticated culture. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Sejak dahulu nenek moyang negeri Indonesia telah dikenal memiliki berbagai 

keanekaragaman budaya dan etnis, yang telah mengakar secara turun-temurun. 

Penuturan yang menggambarkan bahwa pengkajian sebuah akar budaya mulai dikenal, 

maka akan muncul pula berbagai unsur-unsur budaya yang menjadi sumbernya. Hal 

ini menunjukkan bahwa betapa kaya dan beragamnya nilai-nilai yang tumbuh dan 

berkembang di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini yang bisa memberikan 

dampak positif bagi kalangan masyarakat. Baik yang berupa simbol-simbol yang 

menjadi perekat suatu etnis atau suku bangsa, maupun berupa perinsip perinsip hidup 

yang telah ditenggelamkan oleh para leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia ini.1 

  Penulisan sejarah lokal terasa penting, sebab peristiwa masa lalu terbatas pada 

pengetahuan masyarakat dalam wilayah tertentu. Keterbatasan itu memungkinkan 

hilangnya informasi penting dari setiap gerak sosial yang terjadi. Memahami gerak 

sosial masyarakat baik peristiwa yang telah terjadi maupun peristiwa yang sedang 

terjadi dalam masyarakat tersebut, menjadi jembatan untuk dapat memahami 

 

1 Syamsul Alam Nyonri, Pangkep dalam Kearifan Budaya Lokal Upacara Ritual 

Mappalil/Appalili (Makassar: Ikatan Penerbit, 2009), h. xiv. 
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perkembangannya. Sejarah lokal adalah sejarah dari suatu tempat atau lokasi. Batasan 

geografisnya dapat suatu tempat tinggal suku bangsa, yang kini mungkin telah 

mencakup dua-tiga daerah tingkat dua atau tingkat satu dan dapat pula suatu kota, atau 

malahan suatu desa. Sejarah lokal dengan sederhana dapat dirumuskan sebagai Kisah 

masa lampau dari kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada daerah geografis 

yang terbatas. 

  Di Sulawesi Selatan, keragaman budaya dari setiap etnis masih terpelihara dan 

dilestariakan hingga saat ini. Hal tersebut dengan penanaman nilai-nilai yang 

terpelihara secara turun-temurun telah menjadi bagian dari tradisi dalam kehidupan 

suatu masyarakat yang berbudaya. Masyarakat Kabupaten Pangkep yang memiliki 

banyak kepercayaan dan tradisi yang dilakukan, salah satunya adalah tradisi pattorani 

di Pulau Masalima, tradisi pattorani merupakan warisan turun temurun dari nenenk 

moyang, tradisi ini bertujuan agar nelayan dapat memperoleh hasil tangkapan yang 

melimpah dan terhindar dari bala bencana saat turun melaut .2 

Tradisi pattorani murapakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat 

nelayan di Pulau Masalima sebelum memulai proses penangkapan ikan terbang di laut. 

Bagi nelayan pattorani, menangkap ikan terbang serta mengumpulkan telurnya adalah 

pekerjaan sangat berat dilakukan karena melawan ombak yang tingginya mencapai dua 

meter bahkan sampai tiga meter dan menguras banyak tenaga yang sewaktu-waktu bisa 

 

2 Shaff Muhtamar, Buku Cerdas Sulawesi Selatan (Gowa Sulawesi Selatan: Yayasan Karaeng 

Patingallongan Perpustakaan Daeng Luring 2004), h. 57. 
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membahayakan keselamatan hidup para nelayan. Hal inilah yang menimbulkan 

anggapan dalam diri para nelayan bahwa di laut terdapat makhluk halus yang memiliki 

kekuatan goib yang mampu menenggelamkan kapal serta berkurannya penghasilan dari 

hasil penangkapan.  Untuk mengatasi hal tersebut maka para nelayan pattorani 

melaksanakan tradisi ini sebelum melakukan proses penangkapan ikan terbang dan 

telur ikan terbang di laut. Kemudian tradisi ini berkembang menjadi aturan yang 

digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan penangkapan ikan terbang yang 

selanjutnya dikenal sebagai tradisi pattorani. 

 Kepulauan Masalima merupakan salah satu daerah bagian dari Kecamatan 

Liukang Kalmas (Kalukuang Masalima) yang ada di Kabupaten Pangkep.3 Masyarakat 

di kepulauan ini semuanya beragama Islam yang mempunyai kegiatan dan pekerjaan 

sebagai nelayan, salah satu kegiatannya adalah mencari dan menangkap ikan terbang 

sekaligus telur ikan terbang yang ada di laut, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa 

di laut terdapat kekuatan gaib yang bisa mengancam kehidupan para nelayan pada saat 

melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut lepas yang ratusan mil jaraknya dari 

pulau, tetapi juga memberi kesejahtraan bagi pelaku aktifitas nelayan.  

 Hamparan laut memiliki makna khusus bagi nelayan dan masyarakat di pesisir 

pantai, di dalam laut terkandung banyak kekayaan dan manfaat sebagai sumber 

penghidupan banyak orang. Laut menjadi bagian dari mereka, tanpa laut, segalanya 

 
3 Abdul Hamid, "Penerapan Inlislite (Integrated Library System) di Kantor Perpustakaan dan 

Arsip Daerah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan”, Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, 

Informasi, dan Kearsipan 3, no. 2 (2015): h. 112-124. 
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tidak berarti karena dari sanalah mereka mencari penghidupan dan nafkah bagi 

keluarganya dan laut pulalah yang meneguhkan eksistensi mereka sebagai nelayan.4 

Dalam Al-quran juga menjelaskan pentingnya laut sebagai sumber kehidupan manusia, 

seperti dalam Qs. AnNahl/16: 14: 

                                            

                            

Terjemahan:  

 

Dan Dia-lah yang Menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 

daging yang segar (ikan) darinya, (dan dari lautan itu) kamu mengeluarkan 

perihiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan 

agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.5 
 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan laut yang di dalamnya 

terdapat ikan-ikan yang segar untuk dikonsumsi manusia, adanya perhiasan yang 

tersimpan di dalamya, dan laut juga sebagai tempat pelayaran untuk mengarungi dan 

mencari kehidupan. Dengan melihat kebudayaan masyarakat yang beraneka ragam itu, 

penulis tertarik untuk mengkaji kebudayaan seperti halnya tentang tradisi pattorani di 

Kepulauan Masalima Kabupaten Pangkep, karena menurut penulis judul ini sangat 

penting untuk dikaji karena merupakan tradisi lokal, penulis juga menemukan suatu 

yang menarik pada masyarakat nelayan di Kepulauan Masalima Kabupaten Pangkep 

 
4 Arifuddin Ismail, Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal, (Cet I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.122. 

5 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 

h. 268. 
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ketika ingin memulai penangkapan ikan terbang maka terlebih dahulu mengadakan 

suatu upacara ritual dengan tradisi yang mencerminkan keyakinan yang sudah 

diwariskan secarah turun temurun. Para nelayan melakukan tradisi leluhur berupa 

langkah-langkah dari beberapa ritual adat. Dengan alasan inilah penulis melakukan 

penelitian di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Judul tesis ini adalah “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam 

Tradisi Pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep” dalam penelitian ini penulis 

perlu membatasi fokus penelitian dan deskripsi fokus untuk menjaga agar tetap terarah, 

disamping itu untuk menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan dalam 

judul tesis ini, sehingga para pembaca tidak keliru dalam memahaminya disetiap fokus 

dan deskripsi fokus, adapun fokus penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk 

akulturasi budaya lokal dengan budaya Islam dalam tradisi pattorani di Pulau 

Masalima Kabupaten Pangkep. 

2. Deskripsi Fokus 

Tradisi pattorani merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pulau 

Masalima secara turun temurun yang dianggap memberi dampak positif bagi para 

nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakan Pulau Masalima sampai 
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saat ini yang dianggap wajib dilaksanakan sebelum turun dan melakukan penangkapan 

ikan dan telur ikan terbang di laut.  

Tradisi ini dilaksanakan pada lima tempat, di rumah puggawa diatas kaloto 

(perahu) dan diwiring lebo (dipinggir pantai), didekat jembatan dan di ujung timbor. 

Pelaksanaan tradisi ini ditentukan oleh puggawa kaloto (juragan kapal) dan sawi kaloto 

(anak buah kapal) melalui musawarah. Tujuan dilaksanakan tradisi ini karena 

masyarakat Pulau Masalima memiliki kepercayaan bahwa di laut terdapat makhluk 

halus yang memiliki kekuatan besar yang suatu saat nanti bisa mengancam keselamatan 

para nelayan pada saat penangkapan ikan dan telur ikan terbang dimulai, selain itu para 

nelayan berharap dapat membatu memberi keselamatan dan keuntungan yang banyak. 

  Dalam tradisi ini terdapat bentuk akulturasi budaya lokal dengan budaya Islam, 

yaitu : Pertama, do’a yang dibacakan yang dimulai dengan mengucapkan 

bismillahirrohmanirrahim dan diakhiri dengan pembacaan surah al-fatiha pada saat 

tradisi dilaksanakan.  Kedua, Pembacaan barazanji, dimana pembacaan barazanji 

dilakukan di atas perahu dalam kegiatan makan-makan bersama baik yang pertama 

maupun yang kedua kalinya. Ketiga, ceramah agama pada saat kegiatan makan-makan 

bersama yang kedua kalinya diadakan setelah musim pattorani, ceramah agama 

disampaikan oleh seorang ustadz yang memberikan nasehat-nasehat rasa syukur atas 

rezeki yang didapatkan selama musim pattorani dan mudah-mudahan di musim 

selanjutnya dipertemukan kembali. Keempat, Sholawatan dinyanyikan oleh anak-anak 

santri sebagai hiburan yang dilakukan pada saat makan-makan bersama untuk kedua 

kalinya.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya 

Islam dalam Tradisi Pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep”? 

Supaya penelitian lebih terarah dan analisisnya lebih menalar serta menemukan 

jawaban dari pokok-pokok permasalahan diatas maka disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Asal usul Tradisi Pattorani di Pulau Masalima Kabupaten 

Pangkep? 

2. Bagaiman Prosesi Tradisi Pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep? 

3. Bagaimana Bentuk Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam 

Tradisi Pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep? 

 

D. Kajian Pustaka  

  Kajian pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan yang berkaitan dengan 

judul penelitian, dan merupakan tahap pengumpulan data yang bertujuan untuk 

meninjau beberapa hasil penelitian tentang masalah serta membantu penulis dalam 

menemukan data sebagai bahan perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas.6 Dalam 

 
6 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik. (Sekolah Tinggi 

Theologia Jaffray, 2019), h. 74. 
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penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan acuan untuk 

menyelesaikan karya ilmiah ini. Diantara karya ilmiah yang dianggap penulis relevan 

dengan objek penelitian ini maka penulis memili diantaranya: 

1.   Muhamad Alkausar, “Keterancaman Ritual Mappandesasi Dalam Masyarakat 

Nelayan Etnik Mandar Kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara”, Tesis 

(Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2011), tesis 

ini membahas sebuah ritual yang dimiliki oleh nelayan etnik Mandar, ritual 

selalu dilakukan sekali dengan menggunakan jangka waktu tertentu. Jangka 

waktu tersebut ditentukan oleh sandro sebagai pemimpin dalam pelaksanaan 

ritual tersebut dengan berdasarkan kesepakatannya dengan penjaga sasi atau 

seta sasi. Dalam pelaksanaan ritual mappandesasi masyarakat menyiapkan 

beberapa perlengkapan sebagai sarana ritual. Perlengkapan tersebut terdiri atas 

sapi, beke, dan mannu sebagai binatang sesembahan. Akan tetapi, sekarang sapi 

sudah tidak digunakan lagi karena harganya mahal. Selain binatang 

sesembahan, sarana ritual mappandesasi terdiri atas daun sirih (pamera), pinang 

(taru’), daun lontara, rumput pennu-pennu (panno-panno), daun waru, janur 

(pusuk manyang), bambu (taroda), jahe (layya), tembakau (bakal), sokko yang 

terdiri atas empat warna, yaitu merah, kuning, hitam, dan putih, serta dupa atau 

kemanyan, kapur (pallili), gambir (gambiri).7 

 
7 Muhamad Alkausar, “Keterancaman Ritual Mappandesasi dalam Masyarakat Nelayan Etnik 

Mandar Kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara”, Tesis (Denpasar: Program Pascasarjana 

Universitas Udayana Denpasar, 2011), h. 168. 
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2.   Irwan, “Mantra Melaut Pada Suku Melayu Aras Kabu: Interpretasi Semiotika”,  

Tesis (Medan: Sekolah PascasarjanaUniversitas Sumatera Utara, 2013), tesis 

ini membahas ritual mantra melaut pelibatnya adalah beberapa nelayan yang 

dipimpin oleh salah satu seroang di ataranya. Mantra ini dibacakan di atas 

sampan di kuala, atau di tangkahan. Proses ritualnya dimulai dari masa 

persiapan dari rumah masing-masing, kemudian tahap pembacaan, dan pasca 

ritual. Setelah itu barulah mereka melaut. Pakaian yang digunakan adalah 

pakaian untuk melaut tidak formal atau memakai pakaian adat. dalam mantra 

ini terdiri dari kata-kata basmallah, kemudian dilanjutkan ke shalawat Nabi, 

kemudian ayat Al-Fatihah yang diambil dari Al-Qur’an, baru diteruskan ke 

bahagian mantra, dan kemudian ditutup dengan syahadatain. Ini mencermikan 

pengolahan ajaran Islam dalam konteks adat budaya Melayu.8 

3.   Kusnadi, “Eksplorasi Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Makkuliwa Pada 

Masyarakat Mosso Dhua Kabupaten Majene”, Tesis (Pare-pare: Program 

Pascasarjana IAIN Pare-pare, 2021), tesis ini membahas bentuk pelaksanaan 

tradisi makkuliwa di masyarakat Mosso Dhua Kab. Majene tidak memiliki 

waktu-waktu tertentu, seperti sebulan atau setahun sekali. Tradisi ini dilakukan 

kapan saja, apabila ada rumah maru, perahu sudah jadi atau ketika nelayan ingin 

melaut, dan kendaraan baru. Untuk melaksanakan tradisi makkuliwa ada 

 
8 Irwan, “Mantra Melaut Pada Suku Melayu Aras Kabu: Interpretasi Semiotika”, Tesis (Medan: 

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2013), h. 161. 



10 
 

 
 

beberapa hal yang perlu disiapkan mulai dari menentukan waktu baik dan 

persiapan bahan makanan. Adapun syarat makanan kuliwa yang perlu disiapkan 

pada umumnya yaitu; seperti empat macam pisang, sokkol, telur ayam, dupa, 

dan lain sebagainya. Setelah semuanya siap, proses tradisi makkuliwa mulai 

dilakukan dengan pembacaan barazanji oleh Imam masjid/annangguru, 

lantunan sholawat, dan berdoa. Setelah tradisi makkuliwa selesai, kemudian 

dilanjutkan makan bersama di rumah yang melakukan kuliwa.9 

4.   Sastri Sunarti, “Kosmologi Laut Dalam Tradisi Lisan Orang Mandar Di 

Sulawesi Barat”, Aksara 29, no. 1 (2017), Jurnal ini membahas masalah dua 

ritual penting dalam tradisi lisan masyarakat pesisir Mandar, yakni ritual 

mappendasasi dan ritual makkuliwa. Kedua ritual tersebut berhubungan dengan 

laut. Empat jabatan penting yang memiliki peran yang signifikan dalam 

menjaga dan mewariskan tradisi lisan tersebut adalah tokoh pande lopi 

(pembuat perahu), sando lopi (pawang/dukun perahu), punggawa lopi 

(pemilik/pemodal perahu), dan posasi (nelayan). Keempat peran inilah yang 

menjadi juru kunci keberlanjutan tradisi lisan di kalangan nelayan Mandar. 

Namun, pada saat ini posisi pande lopi di pesisir Mandar hanya tinggal dihitung 

jari, yakni 1-3 orang saja.10 

 
9 Kusnadi, “Eksplorasi Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Makkuliwa Pada Masyarakat 

Mosso Dhua Kabupaten Majene”, Tesis (Pare-pare: Program Pascasarjana IAIN Pare-pare, 2021), h. 

105. 

10 Sastri Sunarti, “Kosmologi Laut dalam Tradisi Lisan Orang Mandar di Sulawesi Barat”, 

Aksara 29, no. 1 (2017): h. 46. 
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5.   La Taena, “Bentuk dan Fungsi Ritual Cera Leppa Upacara Selamatan 

Penurunan Perahu Baru pada Masyarakat Bajo di Kelurahan Petoaha Kendari”, 

Jurnal Seni dan Budaya 26, no. 1 (2011), Jurnal ini membahas Upacara 

selamatan perahu (Cera Leppa) merupakan tradisi masyarakat Bajo secara 

umum termasuk masyarakat suku Bajo yang berdomisili di Kelurahan Petoaha 

Kecamatan Abeli Kota Kendari. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan 

masyarakat suku Bajo terhadap penguasa laut agar mereka senantiasa 

mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan ketenangan dan kedamaian 

serta perlindungan dari Mbombongana Lao sementara dalam melakukan 

aktivitas melaut.11 

 Dari beberapa literatur yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti 

belum menemukan hasil penelitian yang membahas secara khusus mengenai akulturasi 

budaya lokal dengan budaya Islam dalam tradisi pattorani di Pulau Masalima (telaah 

budaya). Adapun yang membedakan hasil penelitian saya dengan beberapa literatur 

diatas yaitu: fokus penelitian.  

 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

 
11 La Taena, “Bentuk dan Fungsi Ritual Cera Leppa Upacara Selamatan Penurunan Perahu 

Baru pada Masyarakat Bajo di Kelurahan Petoaha Kendari”, Jurnal Seni dan Budaya 26, no. 1 (2011): 

h. 60. 
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  Dengan melihat rumusan masalah dalam penelitian ini maka ditetapkan tujuan 

penulisannya sebangai berikut: 

a. Untuk Mengetahui Asal-usul Tradisi Pattorani di Pulau Masalima Kabupaten 

Pangkep. 

b. Untuk Mengetahui Prosesi Tradisi Pattorani di Pulau Masalima Kabupaten 

Pangkep. 

c. Untuk Mendiskripsikan dan Menganalisis Akulturasi Budaya Lokal Dengan Budaya 

Islam Dalam Tradisi Pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep. 

2. Kegunaan Penelitian 

  Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazana keilmuan 

terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan sejarah dan peradaban Islam. Hasil 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk penelitian ke depannya yang 

dapat menjadi sala satu sumber dan referensi dalam mengkaji suatu tradisi 

khususnya tradisi pattorani yang lebih mendalam dan untuk kepentingan lainnnya. 

b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para budayawan dan 

masyarakat umum dan senantiasa menjaga dan melestarikan kebudayaannya yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam dan terkhusus bagi pemerintah setempat agar 

memberikan perhatiannya kepada aspek-aspek tertentu demi perkembagan budaya 

masyaraka. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Budaya Sebagai Sistem Simbol 

1. Pengertian Simbol 

 Simbol merupakan tanda sakral dalam kehiduban beragama. Simbol terdiri dari 

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

kebutuhannaya.12 Simbol adalah ciri has agama, karena simbol lahir dari sebua 

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

tanda yang dikulturkan dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kultur dan 

kepercayaan masing-masing agama.13 Kultur ini kemudian melahirkan sebua sistem 

dan struktur simbol yang dapat membentuk manusia menjadi homo symbolikus dalam 

tipe atau pola relejiusnya. 

 Dari situlah agama dan kebudayaan tidak dapat terpisahkan,14 berikut adalah 

pengaruh antara agama dan budaya sehingga mengahasilkan interaksi. Interaksi antara 

budaya dengan agama dapat terjadi: 

 

12 Niken Wirasanti, "Struktur dan Sistem Tanda Ruang Sakral Candi (Kasus Candi-candi Masa 

Mataram Kuna Abad Ix Masehi)”, Prasasti: Conference Series 2, no. 2 (2016): h. 54. 

13 Lia Mega Sari, "Simbol Salib dalam Agama Kristen." Religi: Jurnal Studi Agama-agama 14, 

no. 2 (2018): h. 155-168. 

14 Sadari, "Reaksi Agama dan Budaya dalam Dimensi Perencanaan Kepemimpinan di Dunia 

Pendidikan”, Almarhalah Jurnal Pendidikan Islam 4, no. 1 (2020): h. 1-18. 
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a. Budaya sebagai simbol dan agama adalah nilainya, agama mempengaruhi 

kebudayaan dalam bentuknya. Contoh bagaimana sholat mempengaruhi 

bangunan.15 

b. Kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Kebuudayaan Indonesia 

mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan. 

c. Kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Contoh pernikahan 

pada suku Batak didominasi oleh adat bukan agama.16 

  Simbol atau lambang sebagai sarana atau mediasi untuk membuat dan 

menyampaikan suatu pesan, menyusun sistem epistomologi dan keyakinan yang 

dianut. Simbol merupakan representasi dari sebua gagasan, ini dicontohkan seperti 

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

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

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

berbeda dalam pemikiran dan peraktek keagamaan, simbol dapat dianggap sebagai 

gambaran kelihatan dari realitas transenden, dalam sistem pemikiran logis dan ilmiah.17 

 

 
15 Nurannisa, “Tradisi Kalindaqdaq di Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Studi Unsur-

unsur Islam)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2017). h. 25. 

16 M. Husein A. Wahab, “Simbol-simbol Agama”, Jurnal subtantia 12, no. 1, (2011): h. 78. 

17 Muhamad Ridwan Effendi, Teologi Islam Potret Sejarah dan Perkembangan Pemikiran 

Mazhab Kalam, (Literasi Nusantara, 2021), h. 120. 
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2. Fungsi Simbol18 

a. Simbol memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan dunia material dan 

sosial dengan membolehkan mereka memberi nama, memmbuat kategori dan 

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

mempunyai peran yang sangat penting. 

b. Simbol menyempurnakan manusia untuk memahami lingkungannya.19 

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

berfikir dapat dianggap sebagai interaksi simbolik dengan diri sendiri. 

d. Simbol meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan persoalan manusia. 

Sedangkan manusia bisa berfikir dengan menggunakan simbol-simbol sebelum 

melakukan pilihan-pilihan dalam melakukan sesuatu. 

e. Simbol-simbol memungkinkan manusia bisa membayangkan kenyataan-kenyataan 

metafisis seperti surge dan neraka. 

f. Penggunaan simbol-simbol memungkinkan manusia bertransendensi dari segi 

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

manusia bisa membayangkan tentang diri mereka sendiri berdasarkan pandangan 

orang lain. 

 
18 Wardani, Laksmi Kusuma, "Fungsi Makna dan Simbol (Sebuah Kajian Teoritik)”, Jurnal 

Budaya 2, no. 3 (2010): h. 45. 
19 H. Ahmad Sihabudin, Komunikasi Antarbudaya: Satu Perspektif Multidimensi (Bumi 

Aksara, 2022), h. 75. 
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g. Simbol-simbol memungkinkan manusia agar tidak diperbudak oleh lingkungannya. 

Mereka lebih bisa aktif ketimbang pasif dalam mengarahkan dirinya kepada sesuatu 

yang mereka perbuat. 

 Defenisi diatas cukup menjelaskan secara keseluruhan ketelibataan antara 

agama dan budaya. 

a. Sistem simbol adalah segala sesuatu yang membawa dan menyampaikan ide kepada 

seseorang. Ide dan simbol tersebut bersifat poblik, dalam arti bahwa meskipun 

meskipun masuk dalam pikiran pribadi individu, namun dapat dipegang dari otak 

individu yang memikirkan simbol tersebut.20 

b. Agama dengan adaya simbol tadi bisa menyebabkan seseorang merasakan, dan 

termotifasi untuk tujuan-tujuan tertentu.21 Orang yang termotifasi tadi akan 

dibimbing oleh seperangkat nilai yang penting, salah dan benar bagi dirinya. 

c. Agama bisa membentuk konsep-konsep tentang tatanan seluruh eksitensi. Dengan 

hal ini agama terpusat pada makna final tujuan yang pasti bagi dunia.22 

d. Pancaran factual tersebut akan memunculkan ritual untuk yang memiliki posisi 

istimewah dalam tatanam tersebut, yang oleh manusia dianggap lebih pentig dari 

apapun. 

 

20 Rina Devianty, "Bahasa Sebagai Cermin Kebudayaan”, Jurnal tarbiyah 24, no. 2 (2017): h. 

88. 

21 Syaparuddin, "Strategi Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pkn 

Peserta Didik”, Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1, no. 1 (2020): h. 30-41. 

22 L. Rudy Rustandi, "Disrupsi Nilai Keagamaan dalam Dakwah Virtual di Media Sosial 

Sebagai Komodifikasi Agama di Era Digital”, Kajian Sosial Keagamaan 3, no. 1 (2020): h. 23-34. 
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3. Contoh budaya sebagai simbol23 

 Contoh budaya sebagai sistem simbol seperti penulis tulis diatas, bahwa dalam 

Islam, simbolisme dalam beberapa hal juga menjadi bagian dari ajaran. Ka’bah sebagai 

benda sakral juga menjdi simbol umat Islam. Umat Isalam diperintahkan untuk sholat 

menghadap Kiblat, dimana Ka’bah menjadi kiblat umat Islam.24 Contoh lain dari 

kebudayaan lokal seperti tradisi pattorani di Pulau Masalima dimana tradisi ini 

menyimbolkan berada di daerah pesisir sebagai wujud kebudayaan yang telah 

mengakar pada masyarakat dari dulu sampai sekarang.25 

 

B. Budaya lokal dan Budaya Islam  

1. Budaya Lokal  

 Budaya lokal berasal dari dua kata yaitu budaya dan lokal. Kata budaya 

merupakan terjemahan dari istilah culture dari bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda 

diistilahkan dengan kata cultuur, dalam bahasa Latin, berasal dari kata colera. Colera 

berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani). Dari 

arti ini berkembang arti culture sebagai daya upaya serta tindakan manusia untuk 

 
23 Panjaitan, "Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya 

Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di 

Sitorang,” Journal of Urban Society's Arts 3 no. 2 (2016): h. 64-72. 

24 Muhammad Sarif, "Peningkatan Pemahaman Takmir Masjid di Wilayah Malang Terhadap 

Penentuan Akurasi Arah Kiblat”, Dedikasi 10, no. 3 (2013): h. 122. 

25 Harlina, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan dengan Penguatan Pengalaman 

dalam Perspektif Islam (Studi pada Nelayan Mattiro Ujung Kabupaten Pangkep)”, Skripsi (Makassar: 

UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 62. 
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mengolah tanah dan merubah alam26 Koentjaraningrat27 mendefenisikan kebudayaan 

sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Menurut Selo 

Soemardjan Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi28 merumuskan kebudayaan 

sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

 Kedua defenisi di atas banyak mempengaruhi masyarakat dalam mengartikan 

apa itu kebudayaan. Sedangkan pengertian yang lebih luas menurut E.B. Tylor,29 

kebudayaan sebagai suatu kesatuan jalinan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, susila, hukum, adat dan tiap kesanggupan yang diperoleh seseorang sebagai 

anggota masyarakat. Teori yang dikemukakan Koentjaraningrat, Selo Soemadjan dan 

E.B. Taylor mengenai kebudayaan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem 

baik berupa hasil karya, rasa, cipta seseorang sebagai anggota masyarakat. Salah satu 

kebudayaan Pulau Masalima adalah komunitas nelayan yang memiliki pandangan serta 

praktik-praktik ritual khas terkait dengan laut. Seperti tradisi pattorani, ritual yang lahir 

dari hasil renungan serta pergolakan jiwa masyarakat nelayan Pulau Masalima, dimana 

ritual ini merupakan kebiasaan nelayan Pulau Masalima ketika hendak melaut.  

 
26 Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 5. 

27 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. IX, Edisi Revisi; Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2009), h. 182. 

28 Elly M Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2009), h. 28. 

29 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. RajaGrasindo Persada, 1990), 

h. 173. 
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 Kata lokal dalam kamus antropologi berarti menunjuk pada suatu daerah atau 

halhal yang berasal dari daerah sendiri.30 Kata lokal sering diucapkan oleh masyarakat 

dan pengertiannya beragam. Lokal adalah kata yang dikaitkan dengan kebudayaan dan 

setiap daerah memiliki kebudayaannya tersendiri. Kata lokal bisa digunakan 

bersamaan dengan kata kebudayaan, penduduk, orang dan lain-lainnya. Lokal adalah 

sesuatu yang berasal dari daerah asli. Pengertian lokal lebih menekankan pada daerah 

asal.31 Jadi Budaya lokal biasanya didefenisikan sebagai budaya asli dari suatu 

kelompok masyarakat tertentu. Menurut J.W. Ajawaila, budaya lokal adalah ciri khas 

budaya sebuah kelompok masyarakat lokal.32 Budaya lokal juga disebut sebagai 

budaya daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang di suatu daerah dengan didukung oleh anggota masyarakat yang lebih luas 

dan terdiri dari berbagai suku-suku bangsa.33 

 Budaya lokal merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan suatu 

budaya dengan budaya nasional dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang 

dimiliki oleh masyarakat untuk menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda 

dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat lain. Permendagri 

Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya lokal atau daerah sebagai ‘’suatu 

 
30 Agung Tri Haryanta, Kamus Antropologi (Surakarya: Aksara Snergi Media, 2013) h. 170 

31 https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-lokal/ (Diakses 05 Desember 2022 

32 Siany L Atiek Catur B, Khazanah Antropologi Kelas X (Jakarta: Pusat Pembukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 3 

33 Supriyanto, Antropologi Kontekstual XI (Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional, 2009), h. 3 
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sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, 

yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga negara masyarakat.34 Budaya lokal 

merupakan nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk 

secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal 

dapat berupa hasil seni, tradisi pola pikir, atau hukum adat.35 Budaya lokal dapat 

diartikan sebagai aturan atau jalan hidup yang kemudian membentuk pola pikir dan 

tindakan pada daerah tertentu.36 

 Menurut Koentjaraningrat37 mengemukakan tripatri dari kebudayaan adalah 

perangkat ide atau nilai-nilai, perangkat aktivitas atau perilaku dan hasil aktivitas. Jika 

dikaitkan dengan kebudayaan lokal berarti setiap ide (nilai-nilai, norma-norma, 

gagasan), aktivitas, dan hasil aktivitas dari kelompok manusia di suatu tempat atau 

daerah. Nilai-nilai lokal dalam masyarakat biasa disebut sebagai kearifan lokal yang 

terdapat di setiap suku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hidup rukun 

antar manusia atau antar kelompok.  

 Nilai-nilai budaya lokal tidak hanya berorientasi pada warisan nenek moyang 

di masa lalu, tetapi juga berupa nilai-nilai yang tumbuh di tengah kehidupan 

 
34 Agung Setiyawan, “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) 

dalam Islam,’’ Esensia 13, no. 2 (2012), h. 208. 

35 Dyastriningrum, Antropologi XI (Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional, 2009), h. 7 

36 Nurul Amaliah Qalbiah, “Tradisi Pernikahan Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep 

(Akulturasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 

UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 36. 

37 Nawari Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal (Bandung, CV. Lubuk Agung, 

2005), h. 12 
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masyarakat dan terpenting nilai-nilai tersebut menjadi rujukan dan kesepakatan 

bersama bagi anggota masyarakat. Menurut Irwan Abdullah, defenisi kebudayaan 

hampir selalu terikat dengan batasbatas fisik dan geografis yang jelas. Misalnya budaya 

Sulawesi yang merujuk pada tradisi yang berkembang di Pulau Jawa. Oleh karena itu, 

batas geografis telah dijadikan landasan untuk merumuskan defenisi suatu kebudayaan 

lokal. Namun, dalam proses perubahan sosial budaya telah muncul kecenderungan 

mencairnya batas-batas fisik suatu kebudayaan. Hal itu dipengaruhi oleh faktor 

percepatan imigrasi dan penyebaran media komunikasi secara global sehingga tidak 

ada budaya lokal suatu kelompok masyarakat yang masih sedemikian asli.38 

 Menurut Boove dan Thull, budaya lokal merupakan sistem yang diungkapkan 

melalui berbagai simbol, kepercayaan, sikap, nilai, harapan, dan norma dalam 

berperilaku.39 Menurut Narawi Ismail,40 budaya lokal adalah semua ide, aktivitas 

manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut 

secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan 

dijadikan pedoman bersama. Budaya lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas dan hasil 

aktivitas tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat setempat. Menurut 

Hildred Geertz41 dalam bukunya Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia, budaya 

 
38 Siany L Atiek Catur B, Khazanah Antropologi Kelas X (Jakarta: Pusat Pembukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 3. 

39 https://jagad.id/definisi-budaya-lokal-dan-contoh/ (Diakses 05 Desember 2022). 

40 (Nawari Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal (Bandung, CV. Lubuk Agung, 

2005), h. 43. 

41 Siany L Atiek Catur B, Khazanah Antropologi Kelas X (Jakarta: Pusat Pembukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 4. 
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lokal adalah sesuatu yang selalu terikat dan berhubungan dengan halhal fisik seperti 

geografis. 

 Perbedaan iklim dan kondisi geografis berpengaruh terhadap kemajemukan 

budaya lokal. Kemajemukan budaya lokal tercermin dari keanekaragaman budaya, adat 

istiadat dan tradisi dalam masyarakat. Banyaknya suku di Indonesia menjadikan satu 

kesatuan suku bangsa yang hidup terisolasi dari suku bangsa lain. Setiap suku bangsa 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam lingkungannya. Keadaan geografis yang 

terisolir menyebabkan penduduk setiap pulau mengembangkan pola hidup dan adat 

istiadat yang berbeda-beda. Ciri-ciri budaya lokal dapat dikenali dalam bentuk 

kelembagaan sosial yang dimiliki oleh suatu suku bangsa.  

 Kelembagaan sosial ini adalah ikatan sosial bersama bersama anggota 

masyarakat. Lembaga sosial memiliki orientasi perlakuan sosial ke dalam yang sangat 

kuat. Hal ini ditunjukkan dengan orientasi untuk memenuhi kebutuhan lembaga 

tersebut. Bentuk kelembagaan sosial dapat dijumpai dalam sistem gotong royong. 

Gotong royong merupakan ikatan hubungan tolong menolong diantara masyarakat 

desa. Budaya lokal mengandung nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi dan 

solidaritas antar warga masyarakat yang hidup dalam komunitas yang sama.42 

Kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun 

unsur-unsur kecil yang menjadi bagian dari suatu kebulatan yang bersifat kesatuan. 

 
42 Siany L Atiek Catur B, Khazanah Antropologi Kelas X (Jakarta: Pusat Pembukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 5. 
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Beberapa ahli merumuskan unsur-unsur pokok budaya lokal, seperti, Melville J, 

Herskovits mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan lokal yaitu:  

1. Alat-alat teknologi  

2. Sistem ekonomi 

3. Keluarga 

4. Kekuasaan politik  

 Brownislaw Malinowski yang terkenal sebagai salah satu seorang pelopor teori 

fungsional dalam antropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan lokal sebagai 

berikut:  

1. Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat 

di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. 

2. Organisasi ekonomi 

3. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, perlu diingat bahwa keluarga 

merupakan lembaga pendidikan utama,  

4. Organisasi kekuatan.43 

 Koentjaraningrat berpendapat bahwa ada tujuh unsur budaya yang dapat 

ditemukan pada semua bangsa di dunia, ketujuh unsur unsur tersebut adalah:  

1. Bahasa 

2. Sistem pengetahuan  

 
43 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. RajaGrasindo Persada, 1990), 

h. 176 
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3. Organisasi Sosial  

4. Sistem Peralatan hidup dan teknologi 

5. Sistem Mata Pencaharian 

6. Sistem Religi 

7. Kesenian.44 

 Budaya lokal merupakan warisan nenek moyang yang kemudian diwariskan 

kepada keturunannya untuk tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk 

penghargaannya kepada warisan leluhur. Warisan leluhur berupa tradisi, adat-istiadat 

dan kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang 

berkembang dan mengakar pada masyarakat menjadi sebuah kebudayaan.45 Seperti 

hanya dengan budaya lokal yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki 

keanekaragaman budaya yang masih terjaga dan dilestarikan di masyarakat hingga saat 

ini sebagai warisan leluhur.  

 Setiap budaya lokal yang tumbuh di masyarakat memiliki fungsi, setidaknya 

ada empat fungsi budaya lokal yang dikemukakan oleh Suyanto sebagai berikut:  

a. Budaya lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat dari berbagai latar 

belakang seperti status sosial, suku, agama, ideologi dan politik. Hal ini 

 
44 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. IX, Edisi Revisi; Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2009), h. 165. 

45 Darmawati, “Tradisi Assunna Pada Masyarakat Makassar di Kecamatan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan 

Humaniora, 2017), h. 1. 
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dibuktikan dengan adanya ritual atau upacara yang berkembang di era 

modernisasi. 

b. Budaya lokal sebagai lembaga, adat, tradisi dapat juga berfungsi sebagai 

normanorma sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur sikap 

dan perilaku masyarakat. 

c. Budaya lokal sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat. 

d. Budaya dapat berfungsi penjamin anggota pendukung budaya, misalnya 

memiliki nilai sosial ekonomis bagi anggotanya.46  

 Budaya lokal bagian dari sebuah tradisi. Tradisi (Bahasa Latin: tradition, 

(diteruskan) atau kebiasaan, dalam pengertian sederhana adalah sesuatu yang telah 

dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, 

biasanya dari suatu negara, kebudayaan waktu, atau agama yang sama.47 Menurut 

Soekanto Soerjono,48 tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang 

dalam bentuk yang sama. Menurut C.A Van Peursen,49 tradisi sebagai proses pewarisan 

atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat 

dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. 

 
46 Nawari Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal (Bandung, CV. Lubuk Agung, 

2005), h. 14. 

47 M. Maulana, “Tradisi Sedekah’’, Skripsi (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN 

Ampel Surabaya, 2012), h. 13. 

48 C.A. Van Peursan, Strategi Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h.11. 

49 C.A. Van Peursan, Strategi Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h. 11. 
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 Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat 

dan akan diwariskan secara turun temurun. Tradisi memperlihatkan bagaimana 

masyarakaat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun 

terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan. Sumber tradisi pada umat Islam 

bisa disebabkan karena sebuah ‘urf (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat 

kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan lingkungan atau 

semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan. Kata ‘urf secara etimologi 

diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.  

 Secara terminologi, kata ‘urf menurut Abdul Karim Zaidan adalah sesuatu yang 

tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu 

dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.50 Seperti tradisi 

yang dikenal pada nelayan Pulau Masalima tradisi pattoranii, dimana tradisi 

merupakan warisan leluhur yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat nelayan 

Pulau Masalima ketika adanya perahu baru atau perahu lama yang telah direnovasi 

ketika hendak melaut, sehingga masyarakat nelayan mengadakan tradisi ini sebagai 

bentuk syukur kepada Allah Swt dan diberik keselamatan di laut.  

2. Budaya Islam 

 Budaya Islam merupakan istilah yang sering digunakan dalam akademi sekuler 

untuk mendeskripsikan praktik budaya orang Islam. Agama Islam muncul di Arab pada 

abad ke-6, dengan bentuk awal budaya Muslim kebanyakan merupakan budaya Arab. 

 
50 Muhaimin AG, Tradisi dalam Budaya Islam (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2014), h. 24 
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Dengan berkembangnya kerajaan Islam, Muslim saling berhubungan dan berasimilasi 

dengan budaya Persia, Turki, Mongol, India, Mesir, Uyghur, Melayu, Berber, Moro, 

Rohingya dan termasuk Indonesia.51 Pada umumnya, masyarakat mengartikan 

kebudayaan dengan estetika atau hasil karya manusia. Seperti seni tari, seni lukis, 

drama dan sebagainya. Atau karya manusia seperti candi, artefak, kerajaan dan masjid.  

 Demikian perilaku manusia yang dilakukan dalam lingkup yang luas juga 

dikatakan sebagai kebudayaan. Kebudayaan di atas lebih mengarah pada kebudayaan 

bersifat material, dan ada juga kebudayaan sebagai pandangan hidup, tata nilai, norma-

norma yang bersifat ideal.52 Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan 

dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang 

semuanya itu tersusun dan menjadi warisan turun-temurun dalam kehidupan 

masyarakat.  

 Oleh karenanya, budaya yang lahir secara alamiah dan berkembang di suatu 

daerah akan sukar diubah, karena budaya tersebut sudah mendarah daging dalam diri 

masyarakat. Budaya teraktualisasi dalam wujud adat mulai dipahami sebagai fenomena 

alami yang kehadirannya secara umum dan memberi kontribusi terhadap perilaku 

 
51 Budaya Lokal, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budaya_Islam (Diakses: 05 Desember 2022) 

52 Nurul Amaliah Qalbiah, “Tradisi Pernikahan Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep 

(Akulturasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 

UIN Alauddin Makassar,2018), h. 34. 
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manusia, hingga berkenaan melakukan sesuatu, seperti menjalankan kewajiban agama 

dan perilaku sosial.53 

 Manusia sebagai makhluk berbudaya yang mengembangkan kebudayaan dan 

mempertahankan nilai-nilai budaya masa lalu atau warisan nenek moyangnya serta 

mengembangkan hasil-hasil kebudayaan. Kebudayaan yang dipertahankan apa adanya 

kadang kala mengalami modifikasi akibat pengaruh luar ke dalam komunitas yang 

menjalankannya. Misalnya, pengaruh agama-agama ke dalam komunitas budaya, 

banyaknya unsur-unsur kebudayaan yang diisi dengan formula keagamaan sehingga 

menghasilkan paduan atau sinkretis antara agama dan kebudayaan. Hubungan agama 

dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling 

melengkapi satu sama lain. Ketika kita berbicara mengenai agama dan kebudayaan, hal 

tersebut dapat diketahui lewat pengaplikasiannya dalam wujud budaya dan dalam 

bentuk tradisi atau ritual keagamaan yang keduanya bisa mengandung unsur agama 

dan kebudayaan.54  

 Secara bahasa kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata 

“salima” yang memiliki arti “selamat”. Dari kata “salima’’ tersebut membentuk kata 

“aslama” yang memiliki arti “menyerah, tunduk, patuh, dan taat’’. Kata 

“aslama’’menjadi pokok kata Islam, Orang yang melakukan “aslama’’ atau masuk 

 
53 Irwansyah, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Mattoddoq 

Boyang di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab 

dan Humaniora, 2016), h.13 

54 Hariati, “Unsur-unsur Budaya Islam dalam Tradisi Permulaan Panen (Angngalle Ulu Ase) di 

Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan 

Humaniora, 2017), h. 17. 
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Islam disebut sebagai muslim. Kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, 

tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Swt. dalam upaya mencari keselamatan 

dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.  

 Hal itu dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan paksaan melainkan fitrah 

dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan 

tunduk kepada Allah.55 Agama Islam dalam maknanya sebagai bentuk kepatuhan 

kepada Allah Swt, sehingga menuntut sikap pasrah dan patuh kepada-Nya. 

Sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS. Al-Imran/3: 19. Terjemahan: 

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.56 Dalam ayat 

tersebut, jika diterjemahkan mengikuti asal katanya, maka diartikan menjadi 

‘’Sesungguhnya kepatuhan bagi Allah ialah sikap pasrah’’.  

 Islam dari segi istilah, banyak ahli yang mendefinisikannya, diantaranya Harun 

Nasution. Ia mengatakan bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya 

diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalaui Nabi Muhammad saw 

sebagai Rasul yang di dalamnya tidak hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai 

berbagai segi kehidupan manusia. Menurut Abdul Jabbar, Islam adalah agama yang 

diturunkan oleh Allah dengan mengutus Nabi Muhammad saw untuk menyampaikan 

 
55 Kastolani dan Abdul Yusuf, ‘’Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi 

Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang’’, Kontemplasi 4, no. 1 (2016): 

h. 56. 

56 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah. 1971), h. 78. 
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kepada manusia sebagai hidayah dan kebahagiaan bagi mereka.57 Sementara Maulana 

Muhammad Ali mengatakan Islam adalah agama perdamaian, dan ada dua inti 

ajarannya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia sebagai 

bukti nyata bahwa Islam selaras dengan namanya. Islam bukan hanya dikatakan 

sebagai agama seluruh Nabi Allah, sebagaimana dalam Alqur’an, melainkan pula 

segala sesuatu yang secraa tak sadar tunduk dan patuh pada undang-undang Allah.58 

 Islam adalah tatanan kehidupan yang sangat sempurna dan lengkap karena 

dalam ajaran Islam mengatur segala macam aturan dari hal-hal kecil hingga hal-hal 

besar, mulai dari ajaran di lingkup keluarga, sekolah hingga masyarakat. Islam diyakini 

sebagai agama yang sempurna, dalam kesempurnaannya, Islam juga membutuhkan 

implementasi dan penafsiran serta penakwilan dari dari kaidah-kaidah tertentu. 

Persentuan budaya lokal dengan Islam tidak menafikan adanya jalinan akulturasi atau 

saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan akulturasi antara kebudayaan dan 

Islam melahirkan kebudayaan Islam.59 

 Kebudayaan Islam adalah manifestasi (penjelmaan) dari pada kerja jiwa 

manusia muslim yang didasari dan mencerminkan ajaran Islam dalam arti seluas-

luasnya. Kebudayaan Islam mengandung tiga unsur prinsipil yaitu kebudayaan Islam 

 
57 Mudzakkir Ali, Pengantar Studi Islam (Cet II, Edisi Revisi Hasyim University Press, 2014), 

h. 82 

58 Kastolani dan Abdul Yusuf, ‘’Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi 

Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang’’, Kontemplasi 4, no. 1 (2016): 

57. 

59 Irwansyah, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Mattoddoq 

Boyang di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab 

dan Humaniora, 2016), h. 13. 
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adalah ciptaan orang Islam, kebudayaan orang Islam didasarkan pada ajaran kepada 

ajaran Islam, dan kebudayaan Islam merupakan satu kesatuan yang utuh antara satu 

dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan.60 Kebudayaan Islam selalu terkait 

dengan nilai-nilai ilahiyah yang besumber pada Alquran dan hadist, sehingga dapat 

pula dipahami bahwa kebudayaan Islam adalah implementasi Alquran dan hadist 

terhadap umat muslim dalam kehidupannya baik itu dalam bentuk pikiran, ide, tingkah 

laku, karya-karya untuk kemaslahatan manusia demi mendekatkan diri kepada Allah 

dalam mencari keridhaan-Nya.61 Islam membagi kebudayaan menjadi tiga macam 

yaitu:  

1. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah fiqih 

disebutkan: “al-adatu muhakkamatun” artinya bahwa adat-istiadat dan 

kebiasaan suatu masyarakat merupakan bagian dari budaya manusia dan 

memiliki pengaruh dalam penetapan hukum. Contohnya, menentukan kadar 

besar kecilnya mahar dalam pernikahan dan memperbolehkan menetukan 

bentuk bangunan masjid 

2. Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian 

direkontruksi sehingga menjadi Islami. Contohnya, syair-syair Jahiliyah yang 

merupakan kebudayaan Arab tetapi masih dipertahankan dengan 

merekontruksi isi-isi syair tersebut dengan nilai-nilai Islam. 

 
60 Nurlina, “Upacara Adat Pattorani di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar (Studi 

Unsur-unsur Budaya Islam)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 2015), h. 27. 

61 Bayu Ramadhan, Kebudayaan Islam (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014), h. 3. 
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3. Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti budaya ngaben yang 

dilakukan oleh masyarakat Bali. Upacara ngaben merupakan upacara 

pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam nuansa yang meriah. Kontak 

antara nilai-nilai yang dibawa oleh Islam dengan budaya masyarakat inilah tak 

jarang menghasilkan dinamika budaya. Kemudian terjadilah akulturasi dan 

sinkretisasi budaya seperti praktek meyakini iman dalam ajaran Islam. Islam 

dan budaya lokal dapat berdampingan dalam masyarakat karena Islam datang 

bukan untuk merombak suatu kebudayaan melainkan sebagai akulturasi budaya 

dalam konsep Islami. Adapun ciri-ciri dari budaya Islam adalah berdasarkan 

kepada ajaran-ajaran agama Islam dengan bersumber pada Alquran dan Hadist. 

Dengan demikian, segala sesuatu yang dihasilkan harus merujuk pada ajaran 

agama. Kebudayaan Islam juga harus mampu menyembangkan kebutuhan 

dunia (materi) dan akhirat (ukhrawi). Selain itu, ciri-ciri kebudayaan Islam 

adalah meletakkan tiga hal sebagai dasar yaitu akidah, akhlak dan ilmu. 

Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang sifatnya universal, terbuka, 

mampu melewati zaman, toleransi serta integrasi dalam berbagai perbedaan 

yang dialami. Terbukti bahwa kebudayaan Islam mampu melintasi ruang dan 

waktu sepanjang zaman serta memberikan sumbangan bagi peradaban dunia.62 

 
62 Muhammad Takari, Konsep Kebudayaan dalam Islam (Medan: Fakultas Ilmu Budaya, 

Universitas Sumatera Utara, 2018), h. 12. 
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 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, budaya Islam adalah budaya yang 

ada di masyarakat dan terdapat praktik-praktik Islam atau dengan defenisi lain budaya 

Islam adalah hasil dari karya, cipta dan rasa masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai 

tauhid. 

 

C. Makna Akulturasi 

 Kebudayaan di beberapa daerah tentunya akan semakin kaya dengan masuknya 

agama Islam dan adanya proses akulturasi membuat kebudayaan baru bercirikan 

kebudayaan asli lokal dan budaya Islam. Hasil proses akulturasi antara budaya lokal 

dengan budaya Islam tidak hanya berbentuk kebendaan seperti seni bangunan, seni 

ukir, dan karya sastra, tetapi juga menyangkut pola hidup dan tradisi masyarakat.  

Akulturasi adalah diartikan sebagai proses sosial yang timbul jika suatu 

kelompok dengan status kebudayaan tertentu dihdapkan dengan unsur kebudayaan 

asing. Sehingga unsur kebudayaan asing lama kelamaan akan diterima dan diolah ke 

dalam budaya sendiri tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. 

Proses akulturasi berjalan sangat cepat atau lambat sangat bergantung pada persepsi 

masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Jika proses masuknya budaya 

asing tersebut dengan jalan damai, maka proses akulturasi akan berjalan cepat. Berikut 

beberapa pengertian akulturasi menurut para ahli, di antaranya: 
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1. Menurut Redfied, Linton, dan Herskovits63 

Merumuskan bahwa akulturasi meliputi suatu fenomena yang timbul sebagai 

akibat adanya kontak secara langsung dan terus menurus. Kontak ini dilakukan oleh 

kelompok-kelompok manusia yang memiliki kebudayaan berbeda-beda. Sehingga, 

menimbulkan adanya perubahan kebudayaan asli dari kedua masyarakat tersebut. 

2. Menurut A.L. Kroeber64 

Mendefinisikan akulturasi sebagai salah satu bentuk perubahaan kebudayaan 

yang disebabkan pengaruh dari luar. Pengaruh ini bisa berjalan secara timbal balik atau 

hanya satu pihak saja. Menurutnya, suatu akulturasi bisa terjadi apabila di antara kedua 

kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat serta menunjukkan adanya saling 

membutuhkan. 

3. Menurut Koentjaraningrat65 

Mendefinisikan akulturasi itu terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan 

kebudayaan dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing yang berbeda. Sehingga, 

unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan 

sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan sendiri. 

4. Menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin66 

 
63 Budi Hermawan dan Shirlry Widjayo Winato, “Akulturasi Perkembangan Makanan Ringan 

Tiongkok di Kota Surabaya”, Jurnal Uiversitas Widya Kartika Surabaya 1, no. 1 (2022): h. 2. 

64 Beni Ahmad Saebeni, Pengantar Antropologi (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 189-190. 

65 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. IX, Edisi Revisi; Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2009), h. 202. 

66 Harsono, Pengantar Antropologi (Bandung: Binacipta, 1967), h. 144-145. 
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Menjelaskan bahwa akulturasi adalah suatu proses di mana masyarakat yang 

berbeda-beda kebudayaan mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena adanya kontak 

langsung dan lama, akan tetapi tidak sampai pada percampuran yang menyuluruh dari 

dua kebudayaan tersebut. 

 

5. Menurut John W Berry67 

Menjelaskan bahwa akulturasi adalah suatu proses merangkap dari perubahan 

budaya dan psikologi. Proses ini berlangsung sebagai hasil dari adanya kontak antara 

dua atau lebih kebudayaan. Akulturasi ini melibatkan adanya perubahan struktur dan 

institusi sosial pada suatu kelompok dan perubahan perilaku pada individu. 

 Istilah akulturasi, atau acculturation atau culture contact,68 mempunyai 

berbagai arti diantara para sarjana antropologi, tetapi semua safaham bahwa konsep itu 

mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu 

kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing 

dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun 

diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya 

kepribadian kebudayaan itu sendiri.69  

 
67 David L. Sam and John W. Berry, Acculturation Psychology (Cambridge: Cambridge 

University Preaa, 2006), h. 27.  

68 Jurna Petri Roszi, dan Mutia Mutia, "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan 

dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial”, Fokus, Jurnal Kajian Keislaman dan 

Kemasyarakatan 3, no. 2 (2018): h. 172. 

69 H. Khomsahria Romli, “Akulturasi dan Asimilasi Dalam Konteks Interaksi Antar Etnik”, 

Jurnal Ijtimaiyya 8, no. 1 (2015): h. 1. 
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 Proses akulturasi itu memang ada sejak dulu kala dalam sejarah kebudayaan 

manusia, tetapi proses akulturasi yang mempunnyai sifat yang khusus baru timbul 

ketika kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa di Eropa Barat mulai menyebar ke 

semua daerah lain dimuka bumi, dan mulai mempengaruhi masyarakat-masyarakat 

suku-sukuu bangsa di Afrika, Asia, Oseania, Amerika Utara, dan Amerika Latan. Dari 

sejarah dunia kita mengetahui bahwa bangsa-bangsa Eropa Barat itu mulai menyebar 

ke luar Eropa pada permulaan abad ke-15.70 

  Bangsa-bangsa Eropa Barat itu membangun pusat-pusat kekuatan berbagai 

tempat benua-benua lain dan pusat-pusat menjadi pangkal dari pemerintah-pemerintah 

jajahan yang pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 mencapai puncat 

kejayaannya. Bersama dengan perkembangan pemerintah-pemerintah jajahan disemua 

benua dan daerah di luar Eropa berkembang pula berbagai usaha penyebaran agama 

Nasrani.71 Penelitian-penelitian sekitar mmasalah akulturasi timbul dalam lapangan 

ilmu antropologi kurang dari setengah adad yang lalu. Sebelumnya banyak sarjanah 

seringkali tertarik akan kebudayaan suku-suku bangsa diluar Eropa yang seasli 

mungkin yang sedapat mungkkinn belum terkenah kebudayaan Ero-Amerika, yang 

belumm terkena pengaruh zaman baru.72 

 
70 Puji Dwi Darmoko, "Melacak Jejak Kebudayaan Nusantara, Membangun Semangat Ke-

Bhineka Tunggal Ika”, Madaniyah 8, no. 2 (2018): h. 230-242. 

71 Nyimas Anisah, "Multikulturalisme Islam: Studi Tingkat Pemahaman Keberagamaan 

Multikulturalisme bagi Komunitas Muslim di Kota Palembang”, Intizar 19, no. 1 (2013): h. 129-146. 

72 Mutia, Akulturasi Nilai-nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya Terhadap 

Perilaku-perilaku Sosial, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasayarakatan 3, no. 2 (2018): h. 174. 
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 Masalah-masalah mengenai akulturasi akan tampak lima golongan masalah 

sebagai berikut:73 

a. Masalah mengenai metode-metode untuk mengobservasi, mencatat, dan melukiskan 

suatu proses akulturasi dalam suatu masyarakat 

b. Masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan asing apa yang mudah diterima, dan 

unsu-unsur kebudayaan asing apa yang sukar diterimah oleh masyarakat penerima 

c. Masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan apa yang mudah diganti atau diubah, 

dengan unsur-unsur apa yang tidak mudah diganti atau diubah oleh unsur-unsur 

kebudayaan asing 

d. Masalah mengenai individu-individu apa yang suka dan cepat menerima, dan 

individu-individu apa yang sukar dan lambat menerima unsur-unsur kebudayaan 

asing 

e. Masalah mengenai ketegangan-ketegangan dan krisis-krisis sosial yang timbul 

sebagai akibat akulturasi. 

 Dalam meneliti suatu proses akulturasi, seorang peneliti sebaiknya 

memperhatikan beberapa soal khusus yaitu: 

1) Keadaan masyarakat penerima sebelum proses akulturasi mualai berjalan. 

2) Individu-individu dari kebudayaan asing yang mebawa unsur-unsur 

kebudayaan asing. 

 
73 Poerwanto, "Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional’’, Humaniora 11, no.3 (1999): h. 

29-37. 
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3) Saluran-saluran yang di laur oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk masuk 

kedalam kebudayaan penerima. 

 Dengan demikian dalam tiap penelitian terhadap suatu proses akulturasi 

sebaiknya mengandung lima bab yang masing-masing menguraikan hal-hal tersebut.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. IX, Edisi Revisi; Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2009), h. 251. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian budaya 

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, 

fenomena yang terjadi secara akurat. Dalam penelitian ini juga menggunakan data 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.  

 Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang dimana data-data 

yang diperolehnya tidak menggunakan prosedur statistik (angka atau pengukuran).75 

Selain itu, dalam mengumpulkan dan memperoleh data, penelitian ini menggunakan 

penelitian Field Research atau penelitian lapangan. Field Research atau penelitian 

lapangan adalah jenis penelitian dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian.76 

2. Lokasi Penelitian 

 Fokus lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pulau Masalima Kabupaten 

Pangkep. Adapun alasan yang menjadikan peneliti memilih lokasi penelitian ini 

 
75 Winarto Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1989), h. 139. 

76 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), h. 26. 
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karena masyarakat di Pulau Masalima masih melestarikan kebudayaan yang 

diwarisikan oleh nenek moyang mereka sampai sekarang dan wajib dilaksanakan 

karena ini adalah salah satu persaratan untuk melakukan pekerjaan di laut sebagai 

nelayan, yang didalamnya masih terdapat peraktek-peraktek tertentu yang dapat 

mengarah kepada kesirikan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga perlu 

dikaji dan diteliti. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

  Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti bisa memilih metode penelitian 

apa yang akan ia pakai sesuai dengan fenomena atau peristiwa yang akan ia teliti. Dan 

metode yang dipilih akan berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain 

penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, prosedur, alat serta desain penelitian harus 

cocok dengan metode yang akan digunakan. 

  Metode penelitian deskriptif merupakan metode pengumpulan fakta melalui 

interprestasi yang tepat. Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari 

permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk yang di 

dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap opini, serta proses yang tengah 

berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. 

  Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan dua pendekatan yaitu 

pendekatan historis dan pendekatan teologis. Dengan pendekatan historis dihasilkan 

pembahasan menurut urutan peristiwa secara kronologis dan dapat dibuktikan 

keberadaanya dalam sejarah, Pendekatan historis juga merupakan pendekatan yang 
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digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini 

berdasarkan fakta-fakta sejarah melalui pendekatan ini seseorang diajak untuk 

memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa.77 

  Sedangkan Pendekatan teologis merupakan pendekatan yang subjektif dan 

normative terhadap agama. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dari dan oleh 

para penganut agama yang dalam usahanya untuk meyelidiki agama yang lain. Secara 

harfiah (asli), pendekatan teologis yang normative dalam memahami agama dapat 

diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang 

bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud emperis dari suatu keagamaan itu dianggap 

sebagai yang paling benar daripada yang lainnya. Dengan pendekatan teologis maka 

akan ada dasar perbandingan tradisi Islam dengan melihat nilai-nilai relegiusnya untuk 

dikembangkan dan dilestarikan sesuai ajaran Islam.78 

 Pendekatan historis yaitu meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan 

sejarah, dan menjawab permasalahan, serta menganalisisnya dengan menggunakan 

metode analisis sejarah Sejarah atau historis adalah studi yang berhubungan dengan 

peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau 

keadaan yang sebenarnya79 Sejarah memang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa 

masa lalu, namun peristiwa masa lalu tersebut hanya berarti dapat dipahami dari sudut 

 
77 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. XVII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 

h. 48. 

78 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yokyakarta: Penerbit Ombak, 

2011), h. 65. 

79 Aam Abdillah, Pengantar Ilmu Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 15. 
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tinjauan masa kini, dan ahli sejarah dapat benar-benar memahami peristiwa dan 

kejadian masa kini hanya dengan petunjuk-petunjuk dari peristiwa dan kejadian masa 

lalu tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan mempelajari masa lalu, 

orang dapat memahami masa kininya, dan dengan memahami serta menyadari keadaan 

masa kini, maka orang dapat menggambarkan masa depannya. Itulah yang dimaksud 

dengan perspektif sejarah. 

Pendekatan sejarah merupakan penyelidikan atas suatu masalah dengan 

mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Menurut Sartono 

Kartodirdjo sejarah ada yang dalam arti subjektif dan ada yang dalam arti objektif. 

Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu kontruksi (bagunan) yang disusun oleh 

penulis sebagai suatu uraian cerita (kisah). Kisah tersebut merupakan suatu kesatuan 

dari rangkaian fakta-fakta yang saling berkaitan. Sedangkan dalam arti objektif adalah 

peristiwa sejarah atau peristiwa masa lalu terjadi apa adanya tanpa dipengaruhi oleh 

unsur-unsur subjek (pemikiran atau pencerita), peristiwa tersebut sekali terjadi tidak 

dapat terulang atau terulang lagi.80 

Lebih khusus penelitian sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip 

sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya 

secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk 

tertulis. Sistematika langkah-langkah pendekatan sejarah sebagai berikut:  

 

80 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 120. 
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1. Heuristik 

Heuristik adalah proses pengumpulan informasi atau pengumpulan sumber 

untuk penelitian sejarah yang dilakukan. Berdasarakan sumbernya, sumber sejarah 

terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah proses 

pengumulan informasi secara langsung tanpa perantara seperti wawancara kepada saksi 

mata suatu peristiwa sejarah, prasasti, naskah kuno dan lain lain sedangkan sumber 

sekunder adalah proses pengumulan informasi secara tidak langsung melalui media 

kabar, buku, jurnal atau majalah. 

2. Verifikasi atau Kritik Sumber 

Setelah pengumpulan sumber sejarah selesai, sumber sejarah tersebut akan 

memasuki tahapan verifikasi atau kritik sumber. Sumber sejarah yang sudah 

terkumpulkan itu akan diuji dari segi keaslian dan kredibilitasnya. Ada dua macam 

kritik yang dilakukan. Pertama kritik eksternal, yaitu kritik terhadap keaslian sumber 

meliputi aspek bahan pembuat sumber, pembuktian keaslian, dan waktu atau 

penanggalan. Lalu yang kedua adalah kritik internal, yaitu kritik terhadap kredibilitas 

dengan menguji sumber baik secara benda, tulisan ataupun lisan. Contohnya dengan 

melakukan cek silang antara informan satu dengan informanyang lain.  

3. Interpretasi 

Interpretasi adalah tahapan yang dilakukan untuk menganalisis dan mencoba 

untuk membandingkan fakta yang satunya dengan fakta yang lainnya sehingga fakta-

fakta yang ada dapat dijadikan kesatuan yang masuk akal. 
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4. Historiografi 

Historiografi adalah proses penulisan sejarah berdasarkan sumber sumber yang 

telah ditemukan, dinilai, diseleksi dan dikritisi. Dalam menuliskan sejarah, penulis 

harus memperhatikan kaidah penulisan seperti tanda baca, bahasan dan format 

penulisan, penggunakan istilah serta rujukan sumber sejarahnya. 

Pendekatan sejarah (historis) amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena 

agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi 

sosial kemasyarakatan. Dalam hubungan ini, Kuntowijoyo telah melakukan studi yang 

mendalam terhadap agama yang dalam hal ini Islam, menurut pandekatan sejarah. 

Ketika ia mempelajari al-quran, ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya 

kandungan al-quran itu terbagi menjadi dua bagian: berisi konsep-konsep dan berisi 

kisah-kisah sejarah dan perumpamaan. 

Pendekatan teologis yaitu pendekatan yang membicarakan agama, seseorang 

tidak bisa melepaskan diri dari fenomena kehidupan sosial umat yang memeluk agama 

tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Harun Nasution81 bahwa 

antara agama dan masyarakat terdapat pengaruh timbal balik dalam artian bahwa 

agama mempengaruhi hidup kemasyarakatan manusia dalam berabagai bidangnya, 

demikian pula sebaliknya, bahwa kebanyakan yang berkembang dalam masyarakat 

mempengaruhi agama pula. Pada intinya dalam agama termuat dua ajaran pokok, yang 

pertama: hal-hal yang mengatur hubungan antara orang yang beragama dengan 

 
81 Harun Nasution, Islam Rasional (Bandung: LSAF, 1989), h. 419. 
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Tuhannya, dalam Islam dikenal dengan hablun minallah, dan yang kedua: yang 

mengatur hubungan antara sesama hamba, dalam Islam dikenal dengan istilah hablun 

minan nas. Yang pertama adalah urusan ritual dan yang kedua urusan sosial.82  

Dalam penelitian ini dapat dilihat agama yang terdapat pada masyarakat Pulau 

Masalima, agama pada lapisan masyarakat yang berbeda-beda, inilah yang selanjutnya 

yang dianggap sebagai problema yang harus didekati dengan melakukan berbagai 

kegiatan pembaharuan melalui jalur pendidikan, dakwah, pembinaan, dan sebagainya. 

Melalui metode dan pendekatan tersebut dihasilkan informasi yang komprehensif 

mengenai asal-usul tradisi pattorani di Pulau Masalima, Prosesi pelaksanaan tradisi 

pattorani di Pulau Masalima, dan akulturasi budaya lokal dengan Budaya Islam dalam 

tradisi pattorani di Pulau Masalima. 

 

C. Sumber data  

  Sumber data adalah sumber yang didapatkan langsung dari informan baik dari 

sumber primer maupun dari sumber sekunder yang berkaitan dengan penelitian. 

1. Sumber data primer, sumber data perimer adalah sumber data yang bersumber 

dari hasil pengamatan secara langsung, wawancara dengan informan dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini para informan iyalah masyarakat Pulau 

Masalima di Kabupaten Pangkep.83  

 
82 Abdul Aziz. Kesalehan Sosial dalam Bermasyarakat Islam Modern. Jurnal Mathlaul Fattah: 

Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 11, no. 1 (2020): h. 54-70. 

83 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2013), h. 7. 
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2. Sumber data sekunder, sumber data yang di peroleh dari berbagai instansi yang 

merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber yang 

di maksudkan berupa koran, buku, jurnal dan kata-kata statistik yang merupakan 

terbitan dari pemerintah. 

 

D.  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan sala satu cara untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang akurat dan adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi  

  Observasi adalah sebuah langkah yang terencana dan terfokus untuk melihat 

serta mencatat serangkaian prilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki 

tujuan tertentu dan mengungkap apa yang mendasarkan munculnya perilaku dan 

landasan suatu sistem tersebut.84 Observasi ini dilakukan dengan melakukan 

pengamatan dan melihat-liihat secara langsung untuk mencari tingkah laku masyarakat 

dalam pelaksanaan tradisi pattorani serta kejadian-kejadian di dalam masyarakat Pulau 

Masalima Kabupaten Pangkep. 

2. Wawancara  

   Wawancara merupakan proses tanya jawab dan interaksi komunikasi yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar ketersedian dan dalam setting alamiah, 

 
84 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 105. 
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di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan 

mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.85 Wawancara 

ini dilakukan dengan menggali informasi langsung dari informan yang benar-benar 

mengetahui permasalahan dalam penelitian mengenai tradisi pattorani. 

 

3. Dokomentasi 

  Metode dokomentasi digunakan peneliti sebagai sumber data yang dapat 

dimanfaatkan untuk menguji kajian isi serta menafsirkanya, yaitu tehnik yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk memperoleh karasteristik 

pesan yang dilakukan secara objktif dan sistematis serta mengumpulkan dokumen yang 

berbentuk lisan yang berkaitan dengan penelitian untuk memperole data yang otentik. 

 

E. Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang sangat penting dan strategis 

yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan, karena data yang diperlukan 

di lapangan, untuk menjawab rumusan masalah harus membutuhkan instrumen yang 

membantu penulis untuk mengumpulkan data. Untuk mendapatkan informasi yang 

akurat di lapangan diperlukan seperangkat instrumen dalam bentuk pedoman 

wawancara berupa seperangkat pertanyaan yang telah disusun dengan maksud 

 
85 Haris Hardiansyah, Wawancara Observasi Focus Grups (Sebagai Instrumen Penggalian 

Data Kualitatif) (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 31-131. 
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memperdalam informasi yang berhubungan dengan tradisi pattorani sebagai fokus 

penelitian. Di samping pedoman penelitian, instrumen lain yang digunakan adalah 

kamera dan alat rekam agar informasi yang didapat di lapangan dapat 

dipertanggungjawabkan.86 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Pada perinsipnya metode analisis data adalah cara penulis untuk menganalisis 

hasil temuan data yang dikumpulkan melalui metode yang ditetapkan.  Dalam 

pengelolaan data dapat digunakan metode-metode sebagai berikut: 

    1. Metode Induktif, yaitu cara menyampaikan pengolahan data dengan mengambil 

masalah-masalah yang sifatnya khusus kemudian kepada masalah-masalah yang 

sifatnya umum. 

    2. Metode diduktif, yaitu cara pengolahan data dengan mengambil masalah-masalah 

yang sifatanya umum kemudian kepada masalah-masalah yang sifatnnya khusus. 

    3. Metode komparatif, yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat 

lainnya, antara satu masalah dengan masalah yang lain kemudian mengambil 

suatu kesimpulan.87 

 

 
86 Ahmad Karim, “Eksistensi Tunatambungnga Kalenna di Desa Manyampa Kabupaten 

Bulukumba Tinjauan Sosio-Historis”, Tesis (Makaassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 

h. 86. 

87 (Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2011: 57) 
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G. Pengujian Keabsahan Data  

Data adalah segala-galanya dalam penelitian, maka data tersebut harus valid 

yang terdapat pada alat untuk mengumpulkan data dan kredibilitas peneliti. Berikut 

langkah pengujian keabsahan data yang dilakukan:  

1. Melakukan konfirmasi antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan yang 

terdapat di lapangan. 

2. Melakukan evaluasi terhadap materi yang di lapangan dengan data hasil 

wawancara dan pengamatan. 

3. Proses triangulasi yaitu dengan menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulkan data secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan data 

dan analisis data sampai tidak ada lagi perbedaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

      Gambar 1 Peta Pulau Masalima88 

1. Letak geografis89 

Pulau Masalima merupakan salah satu Dusun yang ada di Desa Pammas berada 

di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Dusun 

Masalima merupakan daerah tersendiri, yakni Pulau Masalima yang terletak di pesisir 

 
88https://maps.google.com/?q=Pulau+Masalima%2C+Pammas%2C+Kec.+Liukang+Kalukalu

kuang+MAS%2C+Kabupaten+Pangkajene+Dan+Kepulauan%2C+Sulawesi+Selatan&ftid=0x2dc22c3

6d18f9781:0xf5605c18aa34fc73&entry=gps (Diakses 06 November 2022) 

89Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 5. 
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teluk Pangkep. Adapun luas wilayah Pulau Masalima adalah kurang lebih 50 ha. Batas-

batas wilayah sebagai berikut:  

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Saburu,  

- Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Saliriang dan Pulau Pammalikang dan  

- Sebelah barat berbatasan dengan perairan selat Makassar.90 

Apabila menggunakan jalur laut untuk ke Pulau Masalima, maka digunakan dua 

jenis alat transportasi. Pertama, lewat pelabuhan Paotere dimana tempat perahu 

berlabuh di Kota Makassar menuju ke Pulau Masalima dengan menggunakan jenis 

tansportasi kapal motor (perahu mesin disel) yang membutuhkan waktu tempuh kurang 

lebih 24 jam dengan biaya transportasi Rp 70.000 sampai Rp. 100.000 per orang. 

Kedua, dengan menggunakan kapal motor jenis Perintis menuju ke Pulau Masalima 

membutuhkan waktu tempuh selama kurang lebih 48 jam dengan biaya transportasi Rp 

25.000-50.000 per orang. Jarak antara Pelabuhan Paotere dengan Pulau Masalima 

kurang lebih 125 Mil sedangkan akses ke Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan 

lebih deka tantara 12 dan 24 jam perjalanan.91 

Sebagaimana wilayah-wilayah lain di Kabupaten Pangkep yang memiliki waktu 

perubahan musim, maka Pulau Masalima juga mengenal perubahan musim. Akan 

tetapi, di Pulau Masalima hanya dikenal dua jenis musim yakni musim, kemarau dan 

musim penghujan. Kedua musim ini memiliki waktu perputaran yang berbeda. Musim 

 
90 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 25. 

91 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 26. 
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hujan terjadi bulan Oktober sampai dengan bulan April yang dibawa oleh angin barat, 

berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik, dengan melewati beberapa lautan. Pada 

bulan Mei sampai dengan bulan September terjadi musim kemarau diakibatkan karena 

angin yang bertiup dari Timur (Benua Australia) kurang mengandung uap air.92 

       

         

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Peta Perbatasan Pulau Masalima93 

2. Demografi 

Dilihat dari aspek kependudukan, masyarakat Pulau Masalima merupakan 

masyarakat yang heterogen sebagai hasil dari migrasi dan perkawinan campuran antara 

penduduk asli suku Mandar dengan suku pendatang yakni suku Jawa dan Kendari. 

Penduduk Pulau Masalima pada akhir tahun 2019 berjumlah 1.280 jiwa, sedangkan 

 

92 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 28. 

93 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 28. 
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pada akhir penelitian ini pada mei 2022 berjumlah 1.400 jiwa berdasarkan data dari 

Desa Pammas. Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa laju pertumbuhan 

penduduk Pulau Masalima selama kurun waktu kurang lebih dua tahun terakhir yakni 

dari tahun 2019 sampai 2022 kurang lebih 1,1 persen per tahun.94  

Luas wilayah Pulau Masalima adalah kurang lebih 50 Ha, yang dibagi dalam 

empat kampun. Kampung pertama dengan nama Tibbor, yang dibagi dalam satu Rukun 

Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 70 kepala keluarga (KK). Lingkungan ke dua 

diberi nama Kampung Bakko yang dibagi dalam satu (RT) dengan jumlah penduduk 

sebanyak 40 kepala keluarga (KK), lingkungan ke riga diberi nama Kampung Poddo 

yang dibagi dalam satu rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 45 kepala 

keluarga (KK), dan lingkungan ke empat dengan nama Kampung Bara dengan jumlah 

penduduk 100 kepala keluarga (KK) dengan begitu penduduk Pulau Masalima 

berjumlah 250 kepala keluarga atau 1.400 jiwa.95 

Dari empat nama kampung di atas maka di Pulau Masalima yang paling padat 

penduduknya berada di Kampun ke empat yaitu Kampung Barat. Pulau Masalima 

terdiri atas tiga rukun tetangga, dan sebagain besar penduduknya adalah etnik Mandar, 

yakni 245 kepala keluarga (KK), 3 kepala keluarga etnik Jawa dan 2 kepala keluarga 

etnik Kendari. Sebagian besar mata pencaharian penduduk etnik Mandar, Jawa dan 

 
94 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 25. 

95 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 27. 
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Kendari yaitu sebagai nelayan yang saling berkelompok sehingga tradisi pattorani 

dilaksanakan disetiap lingkungan kampung.96 

Struktur umur penduduk di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat 

kelahiran, kematian, dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran di suatu daerah 

sangat tinggi maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah 

yang berpenduduk usia muda. Keadaan struktur penduduk di Pulau Masalima 

berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tebel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1 

Komposisi Penduduk Pulau Masalima Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

2021 

Kelompok Umur Laki-laki (L) Perempuan (P) Jumlah 

    

0-4 50 100 150 

5-9 100 221 321 

10-14 50 95 145 

15-19 55 100 155 

20-27 20 70 90 

28-35 25 50 75 

36-41 50 80 130 

42-47 30 85 115 

 
96 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 30. 
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48-53 21 60 81 

54-59 11 50 61 

60-65 5 54 59 

67-72 4 8 12 

73-78 2 4 6 

Jumlah: 423 977 1.400 

Sumber Data: Arsip Dusun III Pulau Masalima 

 

 

Tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk di bawah 

usia 20 tahun sebanyak 771 jiwa dan jumlah penduduk dari umur 20 tahun sampai umur 

78 tahun sebanyak 629 jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anntar jumlah 

penduduk yang berumur 20 tahun kebawah lebih banyak dari jumlah pendudk dari 

umur 20 tahun sampai umur 78 tahun. Apabila ditinjau dari besarnya jumlah penduduk 

Pulau Masalima berdasarkan jenis kelamin, maka ternyata bahwa jumlah perempuan 

lebih banyak dari jumlah laki-laki. Perempuan berjumlah 977 jiwa, sedangkan laki-laki 

berjumlah 426 jiwa. 

3. Mata pencaharian 

Secara umum sumber mata pencaharian utama masyarakat Pulau Masalima 

Kabupaten Pangkep adalah menangkap ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Selain 

mempunyai keahlian kelautan, beberapa orang pandai berdagang dan menjadi tukang 

(membuat perahu/kapal kayu dan membuat rumah) sebagai pekerjaan sampingan untuk 
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memperoleh penghasilan tambahan dan sebagian kecil bermata pencaharian sebagai 

pegawai negeri sipil (PNS).97 

Tabel 2 

Komposisi Mata Pencaharian Penduduk di Pulau Masalima 2021 

No Mata Pencaharian Jumlah Jiwa 

   

1. Nelayan 320 

2. Pedagang 25 

3. Tukang 9 

4. Pegawai Negeri (PNS) 7 

 Jumlah: 361 

Sumber Data: Arsip Dusun III Pulau Masalima 

 Berdasarkan tabel 2 diatas maka dapat dijelasakan menurut urutan mata 

pencaharian dimulai dari nelayan, pedagang, tukang, dan pegawai negeri sipil (PNS) 

sebagai berikut: 

a. Nelayan 

Keterampilan masyarakat Pulau Masalima Kabupaten Pangkep adalah 

menangkap ikan (nelayan) dan mengumpulkan hasil laut lainnya. Tabel 2 di atas, secara 

jelas menunjukkan bahwa hampir seperdua atau berjumlah 320 jiwa dari jumlah 

keseluruhan penduduk Pulau Masalima Kabupaten Pangkep atau 1.400 jiwa adalah 

 

97 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 33. 
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bermata pencaharian sebagai nelayan. Menangkap ikan tidak dengan menggunakan 

pukat, pancing saja, tetapi memburunya di dalam air dengan menggunakan panah ikan 

dan tombak yang dibuat sendiri. Hal ini dilakukan karena kebutuhan pasar terhadap 

beberapa jenis ikan yang harus ditangkap dalam keadaan hidup memberi peluang 

kepada nelayan untuk memburu dan menangkap ikan tersebut sesuai pesanan.98 

Adapun jenis ikan yang menjadi sasaran buruan para nelayan adalah kerapu 

(cronileptes altivelis), seperti kerapu batu (epinephelus taufina), kerapu sunuk 

(plectrophanus leopardus), kakap, seperti kakap putih (lace calcarifer), dan kakap 

merah (lutganus altifrontalis), ikan tuna, dan lain-lain. Para nelayan menjual ikan hasil 

buruan mereka dengan harga berkisar antara Rp 200.000,00 sampai Rp 300.000,00 dan 

pernah mencapai harga termahal untuk ikan kerapu sunuk seharga Rp. 700.000,00 per 

kilogram.99  

Ikan-ikan tersebut selalu datang diambil di Pulau Masalima oleh pengusaha 

ikan yang memiliki relasi bisnis dengan para nelayan setempat. Biasanya para 

pengusaha ikan ini turun untuk mengambil ikan hasil buruan para nelayan sesering-

seringnya (1-1 kali dalam seminggu) dan ada juga yang mengantar langsung ke tempat 

penjualan yang berada di Pulau Pammantaung.  Menurut Ibrahim: (Nelayan di Pulau 

Masalima Kabupaten Pangkep, selain menangkap ikan dengan menggunakan panah 

dan pancing mereka juga menangkap ikan dengan menggunakan kapal yang terbuat 

 
98 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 36. 

 

99 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h.37. 
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dari kayu untuk mengangkap ikan torani dengan menggunakan alat yang terbuat dari 

bambu dan daun kelapa yang telah dikeringkan).100 

b. Berdagang  

Penduduk di Pulau Masalima selain berprofesi sebagai nelayan, ada sebagian 

penduduk Pulau Masalima yang berprofesi sebagai pedagang. Akan tetapi, jumlah 

penduduk yang berprofesi sebagai pedagang sangatlah kecil yakni 25 jiwa. Menurut 

ibu Hayati seorang pedagang di Pulau Masalima: (Aktivitas bedagang ini dilakukan 

oleh ibu-ibu rumah tangga dengan membuka kios untuk berjualan di dalam rumah. 

Jenis barang yang diperdagangkan pada umumnya adalah makanan ringan, seperti kue 

kering, berbagai jenis roti, indomie, berbagai jenis permen, minuman botol, 

lemonaden, fanta, soda, alat tulis-menulis, beberapa jenis kebutuhan sembilan bahan 

pokok (sembako), seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, bawang, terigu, dan 

beberapa jenis peralatan melaut sederhana, seperti mata kail, dan tasi).101  

Berbagai jenis barang dagangan tersebut di atas, yang banyak digemari oleh 

konsumen adalah jenis makanan ringan dan rokok, karena kebanyakan konsumennya 

dari kalangan anak-anak dan remaja. Mengenai jumlah keuntungan dalam berdagang 

tidak memberikan informasi yang pasti, karena para pedagang selalu mengatakan 

berdagang ini tergantung nasib, kalau lagi bernasib baik atau mujur penghasilan akan 

laku banyak tapi kalau nasib lagi tidak mujur maka barang dagangan kurang laku.  

 
100 Ibrahim (35 tahun), Nelayan, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 

101 Hayati (55 tahun), Pedagang, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 
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c. Tukang 

Mata pencaharian utama masyarakat Pulau Masalima adalah nelayan. Akan 

tetapi, ada sebagian dari warga Pulau Masalima yang memiliki keterampilan sebagai 

tukang kayu. Keterampilan tersebut diperoleh secara turun-temurun dari orang tua 

mereka. Pewarisan keterampilan tersebut dilakukan melalui proses pembelajaran 

dalam keluarga. Biasanya seorang bapak yang memiliki keterampilan sebagai tukang 

selalu mengajari anaknya menjadi tukang. Proses tersebut diawali dengan peniruan, 

yakni anak disuruh memperhatikan apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Lama-

kelamaan anak tersebut terbiasa untuk mencoba mengerjakannya sendiri. Meskipun 

demikian, anak tersebut tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.  

Keberadaan para tukang kayu dan tukang batu di Pulau Masalima dirasakan 

cukup membantu warga setempat. Sebagaimana halnya dengan masyarakat lain yang 

membutuhkan jasa tukang kayu atau tukang batu, masyarakat Pulau Masalima pun 

demikian adanya. Terdapat beberapa jenis pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh 

sebagian penduduk di Pulau Masalima, misalnya membangun rumah, baik rumah 

panggung maupun rumah batu, dan jenis pertukangan lainnya.102 Dengan demikian 

penduduk Pulau Masalima senantiasa memiliki ketergantungan pada jasa tukang, bila 

ingin membangun rumah baru, atau ingin memiliki peralatan rumah, seperti lemari, 

tempat tidur, kursi, meja, daun pintu dan daun jendela. Bahan-bahan pembuatan rumah 

biasanya disediakan oleh pemesan melalui saran dari tukang. Biasanya bahanya 

 
102 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 50. 
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didatangkan dari pengumpul kayu bahan rumah untuk rumah panggung dan dari 

pengumpul bahan bangunan, seperti batu, pasir, untuk rumah batu.103  

Melakukan aktivitas sebagai tukang, biasanya dijalani pada saat tidak ada 

aktivitas melaut. Keadaan tidak melaut umumnya pada musim terang bulan, kencang 

ombak, atau memang ada pesanan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jenis pekerjaan 

yang dipesan seperti membuat rumah, membuat lemari, atau perabot rumah lainnya. 

Maksudnya pemesan sangat membutuhkan barang tersebut dalam waktu tertentu 

(dalam waktu dekat atau sifatnya mendesak), maka tukang meninggalkan aktivitas 

melautnya demi memenuhi keinginan pemesan tersebut. Yusuf yang bekerja selain 

sebagai nelayan juga sebagai tukang kayu menyatakan bahwa: (Kalau sedang musim 

angin kencang atau musim terang bulan, saya tidak melaut   tetapi saya bekerja sebagai 

tukang untuk membuat lemari, pintu atau jendela).104 Yusuf mempunyai bangsal di 

samping rumahnya untuk tempat dia bekerja sebagai tukang. Harga yang Yusuf pasang 

sangat ber fariasi, tergantung jenis barang yang dipesan oleh pelanggan.  

lemari misalanya, ini juga memiliki harga yang sangat ber fariasi tergantung 

ukuran dan bentuk lemari yang dipesan. Begitu juga harga pintu dan jendela. Yusuf 

mengatakan: (Tarif mulai dari Rp 850.000,00 sampai Rp 4.000.000,00. Lemari yang 

memiliki harga mahal yakni lemari besar dan dihiasi dengan berbagai bentuk 

ukiran).105 Selain membuat lemari, pintu, dan jendela, Yusuf biasa menerima pesanan 

 
103 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 33. 

104 Yusuf (45 tahun), Tukang, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 

105 Yusuf (45 tahun), Tukang, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 
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untuk membuat rumah. Mengerjakan pesanan rumah, Yusuf dibayar mulai dari Rp 

4.000.000,00 sampai Rp 7.000.000,00 per unit. Menurut Yusuf: (Dirinya lebih senang 

mengerjakan pesananan rumah daripada pesan lemari, jendela, dan pintu. Karena 

pesanan lemari, jendela dan pintu, cara kerjanya repot, capek dan butuh ketelitian 

karena harus diukir).106 

d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Selain pedagang penduduk Pulau Masalima ada yang berprofesi sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Jumlah penduduk Pulau Masalima yang berprofesi sebagai PNS 

berjumlah 7 jiwa yang tersebar di dua sekolah negeri yang berada di Pulau Masalima 

yaitu SD Negeri 14 Pulau Masalima dan SMP Negeri 11 Satap Liukang Kalmas Pulau 

Masalima.107 Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai PNS di Pulau Masalima di atas 

menunjukkan bahwa aktivitas sebagai nelayan lebih banyak digemari oleh warga 

setempat, khususnya etnik Mandar.  

Hal ini diakibatkan oleh selain keterbatasan sumberdaya manusia dalam 

komunitas etnik Mandar, juga diakibatkan oleh kebiasaan etnik Mandar yang sejak 

kecil sudah melaut. Aktivitas melaut menurut etnik Mandar gampang untuk 

mendapatkan uang, nelayan etnik Mandar dapat menikmati hasilnya setelah pulang dari 

melaut. Pekerjaan sebagai PNS menurut etnik Mandar bapak Ibrahim: (Menjadi PNS 

lama untuk mendapatkan uang karena nanti setiap awal bulan baru mendapatkan 

 
106 Yusuf (45 tahun), Tukang, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 

107 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 55. 
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hasilnya (terima gaji).108 Hal ini yang mengakibatkan etnik Mandar di Pulau Masalima 

mengenyampingkan dunia pendidikan. Dari 7 jiwa penduduk di Pulau Masalima yang 

bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil (PNS) hampir tidak ada satu orang 

pun yang berasal dari etnik Mandar.109 

 

B. Asal Usul Tradisi Pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep 

1. Asal usul tradisi pattorani di Masalima 

Makna pattorani ini didalam berkehidupan masyarakat Pulau Masalima, 

mereka dikenal berpropesi sebagai nelayan yang berfokus menangkap ikan serta 

mencari telur ikan terbang. Namun, masyarak Pulau Masalima umumnya lebih tertarik 

mencari telur tuing-tuing daripada menangkap ikan tuing-tuing sendiri. Kecenderungan 

ini dipengaruhi oleh nilai dan harga. Telur ikan terbang jauh lebih menarik harganya 

daripada harga ikan terbang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Idul beliau 

mengatakan bahwa:  

Anna iya tu’u rie pattorani ilalang atuo-tuanna to Masalima nisangai pallebo-

lebo to pokus lao massaka bau tui-tuing anna tallona. Tapi iya tu’u to Masalima 

lebi napokuskangi lao maitau tallona apa lebih masuli’I tia allinna daripada 

baunna.110(Sebenarnya arti dari kata pattorani didalam masyarakat Masalima 

dikenal sebagai nelayan penangkap ikan terbang dan juga telurnya. Akan orang 

Masalima lebih mengfokuskan proses pencarian telur ikan terbang 

dibandingkan ikannya sendiri sebab harga telurnya lebih mahal dibandingkan 

ikannya).  

 

Sama halnya yang disampaikan oleh Tari beliau mengatakan: 

 
108 Ibrahim (35 tahun), Nelayan, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 

109 Arsip Dusun III Pulau Masalima Kabupaten Pangkep (Pangkep: 10 Juni 2021), h. 57. 

110 Idul (35 tahun), Sawi, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 14 September 2022. 
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Pattorani sittengang baggi pallebo-lebo anu pokusi lao massaka bau tui-tuing 

anna tallona tapi lebi nipurai tia tallona apa sarangi masulina allinna 

daripada baunna.111 (Pattorani sama halnya dengan nelayan akan tetapi lebih 

fokus kepada pencarian ikan terbang dan telur ikanya dan sebenarnya lebih 

fokus kepada pencarian telur ikan terbang karena lebih mahal harganya). 

 

Pattorani adalah organisasi yang masi bersifat tradisional dan memiliki 

perbedaan hanya pada nama, sebab dalam organisasi formal seperti ketua, sekertaris, 

bendahara, anggota, dan lain-lain dapat dimaknai dan disamakan dengan penyebutan 

papalele, puggawa, sawi dan juru batu. Tugas dan perinsip serta fungsinya tidaklah jau 

bedah dengan organisasi formal maupun lainnya, yang menjadi pembedah dapat dilihat 

dari tempat atau wadahnya, organisasi formal bekerja didarat sedangkan pattorani 

bekerja di laut. Pattorani adalah mereka yang bekerja di laut untuk mencari ikan (ikan 

terbang) dan telurnya sebagai kegiatan untuk bertahan hidup. 

Tradis pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep dilaksanakan sebelum 

kedatangan ajaran Islam yang dilatar belakangi atas dasar kepercayaan masyarakat 

yang bersifat mitos. Masyarakat percaya bahwa di laut terdapat benda-benda dan 

makhluk halus yang dapat mengancam keselamatan para pelaku nelayan. Masyarakat 

di Pulau Masalima yakin dan percaya bahwa lautan adalah ciptaan Tuhan Yang Maha 

Kuasa sebagaimana ajaran Islam yang mereka yakini dan dianut selama ini. Sebagai 

mana yang di ungkapkan oleh Samsia: 

Anna iya tu’u rie tradisi pattoranie nipogaui idapai pole ajaranna agama Islam 

di Masalima, anna iyatu u rie di pogaui apa nipercayai moa di lebo diang 

 
111 Tari (35 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 14 September 2022. 
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pajagana anu mala miparakke moa saui tau mallebo-lebo.112 (Sebernya tradisi 

pattorani ini dimulai sebelum ajaran agama Islam datang ke Pulau Masalima, 

tradisi pattorani dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa dilau terdaapan 

kekuatan yang dapat mengancam pada saat melakukan pekerjaan di laut). 

  

 Sama halnya yang disampaikan oleh Hasanuddin beliau mengatakan: 

 

 Tradisi pattoraniang niadakangi addapai nikenal ajaranna agama Islam 

walaupun agama nipake agama Islammo tapi peguruanna idapai niissang 

nisanga, iya tu’u rie tradisi pattoraniange nipogaui apa makannyangi tau moa 

dilai dilebo diang pajagana.113 (Tradisi pattorani mulai diadakan sebelum 

ajaran agama Islam dikenal meskipun agama yang dipeluk sudah agama Islam 

akan tetapi pelajaran agama Islam belum di pelajari, dan ini tradisi pattorani 

dilakukan atas dasar kepercayaan kalau dilaut ada penjaganya). 

 

Masyarakat Pulau Masalima Kabupaten Pangkep mempercayai bahwa 

penguasa lautan akan mendatangkan berbagai macam musibah jika tidak melakukan 

segala hal yang merupakan persyaratan perahu sebelum turun kelaut untuk melakukan 

pelayaran sebagaimana biasanya yang dilakukan para penangkap ikan terbang dan telur 

ikan terbang, mereka percaya akan mendapat musibah berupa penyakit dan akan 

mendapatkan banyak bahaya karena tidak diberikan makanan untuk penjaga laut yang 

telah diyakini selama ini. Sebagaimana yang diutarakan oleh Rammo. 

Iya tu’u rie moa idai nipogau tradisi pattorani namiruai abala amongeang moa 

nalaomi tau mallebo-lebo jari harus’i nipogau.114(dan ini tradisi pattorani jika 

tidak dilaksanakan akan mendatangkan bahaya berupa penyakit sebelum turun 

kelaut jadi harus dilakukan). 

 
112 Samsia (60 tahun), Orang Tua Puggawa, Wawancara, Pulau Masalima Kamis 25 Agustus 

2022. 

113 Hasanuddin (61 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 

114 Rammo (54 tahun), Kanne Sanddo, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 
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 Tradisi pattorani merupakan suatu kebiasaan orang terdahulu, yang sampai saat 

ini masih dilaksanakan oleh masyarakat di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep, tradisi 

ini dilaksanakan karena merupakan kebiasaan. Tradisi pattorani mulai masuk di Pulau 

Masalima tidaklah pasti kapan waktunya. Awalnya tradisi tersebut dilakukan oleh satu 

keluarga. Awal dilakasanakan tradisi ini karena mendapat petunjuk dari mimpi untuk 

melakukan suatu tradisi tersebut. Kemudian setelah mendapatkan mimpi tersebut, sala 

satu dari keluarga menjadi kanne sanddo (pabaca-baca) di Pulau Masalima. Setiap 

nelayan yang ingin pergi mencari telur ikan terbang mendatanginya untuk meminta doa 

(baca-baca) agar mendapatkan keselamatan di tengah lautan yang dalam itu. Kebiasaan 

ini kemudian di turunkan ke anak cucunya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Rammo 

atau yang biasa dikenal Kanne Sanddo: 

 

“Iya tu’u rie tradisi diang tomambawa mindolo domai di Masalima idai 

mantantu wattunna nipierkirakangi tahun 1950, dio wattu’o mangipi’i harus’i 

naadakan die tradisi moa nalaoi tau massaka bau apa maidi’I bahaya 

namappolei, di’o wattu’o andappai maidi maissang tapi keluargana 

naissangmi tia, anna iya tu’u rie tradisi pattoraniang mittamma ajaranna 

agama Islam wattu riang pole mipaturu guru topole dioang di Mandar tahun 

1980  dan labbi ditee die moa mappogaui tau tradisi pattoraniang niannaimi 

tama ajaranna agama Islam apa marakkei tau na sirik lao di puang115 (Tradisi 

pattorani ini mula-mula dibawah oleh satu keluarga, akan tetapi tidak pasti 

kapan waktunya dan diperkirakan sekitar tahun 1950, dan pada waktu itu 

mereka mendapat petunjuk dari mimpi agar melaksanakan tradisi sebelum pergi 

melaut untuk menagkap ikan karena di laut sana banyak bahaya yang 

mengancam, dan waktu itu belum banyak yang tau tetapi keluarganya sudah 

ada yang tau, dan tradisi pattorani ini mulai di masuki ajaran Islam yang 

dibawah oleh guru yang datang dari Mandar sekitar tahun 1980 sehingga 

sampai saat ini ketika mengadakan tradisi pattorani dimasukkan ajaran agama 

Islam sebab kita takut syirik kepada Allah). 

 
115 Rammo (54 tahun), Kanne Sanddo, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 
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Dari hasil wawancara di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa tradisi 

pattorani ini tidak datang secara langsung ke Pulau Masalima dan diperkirakan sekitar 

tahun 1950 dan mulai memasukkan ajaran agama Islam sekitar tahun 1980 yang 

dibawah oleh seorang guru dari tanah Mandar. Tradisi pattorani ini mula-mula 

dibawah oleh satu keluarga yang kemudian dilakukan secara turun-temurun oleh 

keluarganya dan diikuti oleh masyarakat lainnya. Tradisi ini memang sudah sangat 

melekat di dalam kehidupan masyarakat Pulau Masalima, karena para nelayan 

pattorani sudah melaksanakan tradisi tersebut. Mereka melakukan tradisi ini sebagai 

suatu kebiasaan dalam memulai operasi penangkapan ikan terbang di laut. Oleh karena 

itu para nelayan pattorani ini dalam melakukan tradisi mereka sangat berhati-hati 

dalam melakukan apa yang telah dianjurkan dan menghindari segala pantangan.  

 

 

2. Eksistensi tradisi pattorani di Pulau Masalima 

Eksistensi tradisi pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep masih 

bertahan sampai saat ini. Hal ini dibuktikan oleh para nelayan yang setiap tahun 

melaksanakan tradisi pattorani tersebut sebelum pergi menangkap ikan terbang dan 

telurnya. Bagi, para nelayan torani terkhusus di Pulau Masalima, tradisi pattorani 

adalah kewajiaban bagi setiap nelayan sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan 

terbang dan telurnya di laut. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Haeruddin beliau 

mengatakan:  
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Iya tu’u tie tradisi pattoraniang harus nipogau sebelum nasau tau mellobo-

lebo.116(Dan ini tradis pattorani harus dilaksanakan sebagai kewajiban sebelum 

turun ke laut). 

Dalam tradisi pattorani terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, seperti 

selama berjalannya tradisi tersebut ponggawa ini beserta para sawinya tidak boleh 

berkata “Tidak”. Sebab kata “Tidak” dalam bahasa Mandar berarti “Ida” dimana para 

nelayan pattorani ini meyakini bahwa jika mereka mengeluarkan kata tersebut, maka 

hasil penangkapan telur ikan torani yang di peroleh nantinya tidak maksimal atau tidak 

mencapai target dari yang mereka inginkan. Seperti yang telah di kemukakan oleh salah 

satu informan yang bernama M. Basri:  

 

Paupau ida iya sarana idai tau mala maua ida apa moa mauai tau ida namijjari 

nasiccoi nipiala, jari idai tau mala maua ida moa pattorani i tau apa marakkei 

tau nasicco nipiala.117 (Kata tidak itu sudah menjadi syarat dalam proses 

pelaksanaan tradisi pattorani karena tidak (ida) berarti tidak mendapatkan apa-

apa, oleh karen/a itu sangat pantang bagi para nelayan pattorani untuk 

mengatakan kata tidak, karena mereka takut akan hasil tangkapan telur ikan 

toraninya tidak banyak malahan berkurang). 

Dengan melihat wawancara di atas maka dapat di tarik sebuah kesimpulan 

bahwa masyarakat nelayan yang ada di Pulau Masalima mempercayai jika mereka 

berkata tidak maka hasil tangkapan telur ikan yang di lakukannya selama berminggu-

minggu bahkan sampai berbulan-bulan lamanya di laut akan mendapatkan hasil yang 

kurang maksimal. Maka sangatlah kuat pengaruh tradisi pattorani terhadap masyarakat 

setempat meskipun mulai terkikis oleh arus perubahan zaman namun tidak bisa 

dihilangkan sampai saat ini.  

Telah disibutkan sebelumnya bahwah dalam tradisi pattorani ajaran agama 

Islam mulai masuk kedalamnya diperkirakan sekitar tahun 1980, meskipun demikian 

 

116 Haeruddin (58 tahun), Sawi, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 

117 M. Basri (57 tahun), Pak Imam, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 
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ajaran agama Islam tidak menghilangkan budaya-budaya lokal yang ada didalamnya 

sehingga tradisi pattorani tetap terjaga, dipertahankan, dan dilestarikan ini terlihat 

bukti-bukti bahwa tradisi tersebut masih di laksanakan oleh masyarakat dari turun-

temurun yang di lakukan oleh nenek moyang sampai ke anak cucunya yang merupakan 

pewaris kebudayaan selanjutnya. Seperti tradisi pattorani ini yang meskipun mulai 

terkikis oleh perubahan zaman tetapi masyarakat tetap melaksanakannya terutama pada 

masyarakat nelayan yang sudah mengakar dalam tubuhnya, kenapa masi dilaksanakan 

karena menurut masyarakat nelayan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan 

kesialan pada saat melakukan proses penangkan ikan dan telur ikan terbang yang 

terbilang harganya yang sangat menggiurkan maka perlu dilakukan teradisi pattorani 

ini.  

Tradisi patorani ini merupakan sebuah tradisi sakral yang penuh dengan 

muatan nilai-nilai magis religius, sehingga di lakukan dengan secermat mungkin 

menurut tata cara yang sudah baku, sebagaimana pernah di lakukan dengan nenek 

moyang mereka. Tradisi ini biasanya di mulai pada saat menjelang para nelayan 

pattorani akan melakukan operasi penangkapan ikan terbang di laut. Ada lima tempat 

penyelenggaraan tradisi pattorani, adalah: pertama, di rumah puggawa, yang kemudian 

dilanjutkan kepinggir pantai, diatas kaloto, di dekat jembatan dan di tibbor (di puncak). 

Sebagaiman yang disampaikan oleh Hasanuddin:  

Anna iya tu’u rie tradisi pattorani ni pogaui dio di sapona puggawa, dio 

diwiring lebo, dio sieppe jabbatang, anna di tibbor moa purami 

pattoraniang.118 (Sebenarnya tradisi pattorani di laksanakan dirumah juragang 

 
118 Hasanuddin (61 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 
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kapal, dipinggir pantai, dekat jembatan, dan terakhir di puncak setelah musim 

torani). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiatan tradisi 

pattorani ini diadakan di beberapa tempat seperti di rumah puggawa, di pinggir pantai, 

dekat jembatan, dan terakhir dilaksanakan di puncak atau di ujung pulau dibagian 

tibbor. Dari beberapa penjelasan diatas juga menunjukkan bahwa tradisi pattorani 

dilakukan atas dasar adanya kesepakan dan ditentukan dihari-hari yang baik. 

 

C. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep 

Tradisi pattorani merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat 

nelayan di Pulau Masalima yang dilaksanakan dalam bentuk tradisional yang wajib 

sebelum memulai proses penangkapan ikan terbang di laut. Bagi nelayan pattorani, 

menangkap ikan terbang serta mengumpulkan telurnya adalah pekerjaan sangat berat 

dilakukan karena melawan ombak yang tingginya mencapai dua meter bahkan sampai 

tiga meter dan menguras banyak tenaga yang sewaktu-waktu bisa membahayakan 

keselamatan hidup para nelayan. Sebagaiman yang disampaikan oleh Malik: 

Iya tu’u rie tradisi pattorani’e anu samata napogau to Masalima nipogau’i rie 

biasari apa kewajibatta moa nasaui tau mallebo-lebo, anna iya tu tori die jama-

jamangange lewai masussana nipogau apa lewai karabbona lao egeanna.119 

(Tradisi pattorani adalah kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat 

masalima yang dilakukan dalam bentuk tradisional yang wajib dilakukan 

sebelum melakukan proses penangkapan ikan terbang, bagi kami para nelayan 

pekerjaan ini sangatlah berat untuk dilakukan karena harus memiliki keberanian 

dan kekuatan yang besar karena tempatnya sangatlah jauh). 

 
119 Malik (57 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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Hal inilah yang menimbulkan anggapan dalam diri para nelayan bahwa di laut 

terdapat makhluk halus yang memiliki kekuatan goib yang mampu menenggelamkan 

kapal serta berkurannya penghasilan dari hasil penangkapan.  Untuk mengatasi hal 

tersebut maka para nelayan pattorani melaksanakan tradisi sebelum melakukan proses 

penangkapan ikan terbang dan telur ikan terbang di laut. Sebagaimana yang di utarakan 

oleh informan M. Basri: Anna iya tu’u ria nilakukan anna mipakaraui lao 

akaraeang.120(Kenapa ini dilakukkan untuk menghidari mara bahaya). 

Kemudian tradisi ini berkembang menjadi aturan yang digunakan sebagai 

pedoman dalam kegiatan penangkapan ikan terbang yang selanjutnya dikenal sebagai 

tradisi pattorani. Tradisi pattorani dilaksanakan setelah disepakati bersama dengan 

waktu yang bagus untuk memulai proses penangkapan ikan terbang dan telur ikan 

terbang sebagaiman yang dikemukakan oleh Hasanuddin: Iya tu’u rie tradisi pattorani 

e malami nipogau moa diammo assipauang wattu-wattu macoa nipogau lao mallebo-

lebo.121 (Tradisi pattorani ini sudah bisa dilaksanakan setelah ada kesepakatan dan 

dilakukan diwaktu-waktu yang baik sebelum pergi melaut). Adapun orang-orang yang 

terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi ini sebagai berikut: 

1) Saddo adalah selaku pemimpin ritual di atas rumah puggawa 

2) Pak Imam Masjid, adalah pemimpin ritual diatas perahu dan membacakan 

barazanji. 

3) Puggawa, adalah orang yang memimpin proses penangkapan ikan terbang serta 

mengumpulkan telurnya. 

 
120 M. Basri (57 tahun), Pak Imam, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 

121 Hasanuddin (61 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 
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4) Istri puggawa dan sawi, adalah orang yang menyiapkan segala keperluan yaitu 

bahan dan peralatan yang akan dipakai dalam tradisi. 

5) Sawi, adalah orang yang akan turut berpartisipasi dalam proses penangkapan 

ikan terbang dan mengumpulkan telurnya 

6) Masyarakat yang ada di Pulau Masalima dan, 

7) Anak-anak yang ikut memeriakan jalannya tradisi pattorani.122 

 Menangkap ikan terbang dan mengumpukan telurnya dilaut bukanlah hal yang 

mudah, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan persiapan 

kapal yang akan digunakan dan juga dilakukan sebelum tradisi pattorani dilaksanakan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Malik: 

Die ilalang tradisi pattorani diang parallu nipogau sebelum namallakukang 

tau tradisi iyatu’u rio anu diang sittenganna kaloto nanipake sau mallebo-lebo, 

apario, nipasadiai kaloto anna bahan-bahanna anu nanipake.123 (Dalam tradisi 

pattorani ada yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan tradisi yaitu yang 

ada hubungannya dengan persiapan kapal yang akan digunakan melaut, yaitu: 

persiapan perahu dan bahan-bahan yang mau dipake dalam tradisi). 

 

Sebelum pelaksanaan tradisi pattorani dan proses penangkapan ikan dilakukan 

maka perlu dipersiapkan perahu pattorani, perlengkapan ritual di atas perahu, dan 

tempat pelaksanaan tradisi pattorani. Dalam hal ini dapat dilihat penjelasannya sebagai 

berikut: 

1. Persiapan perahu pattorani 

 
122 Rammo (54 tahun), Kanne Sanddo, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 

123 Malik (57 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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Sebelum melakukan penangkapan ikan terbang dan mengumpulkan telur ikan 

terbang dilaut untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut: 

a. Mabbeso Kaloto (Penarikan Perahu) 

Mabbeso kaloto, sebagaimana yang dikemukakan oleh Irsad bahwa proses 

menarik kapal dari pantai hingga sampai kepermukaan daratan yang dilakukan oleh 

sawi dan dibantu oleh beberapa masyarakat, menarik kapal ini dikarenakan untuk 

melakukan ma’sisi kaloto, ma’omis kaloto dan mapparara kaloto yang dilakukan 

dipinggir pantai.124 

b. Ma’sisi kaloto 

Ma’sisi kaloto merupakan sala satu pekerjaan yang dilakukan dengan 

menyisipkan bahan yang digunakan untuk ma’sisi kaloto yaitu baruk gallang (sejenis 

kulit kayu) yang digunakan kebagian-bagian kapal yang diangga bocor. sebagaimana 

yang dikemukakan oleh salah satu informan bernama Aba atau biasa dipanggil dengan 

sebutan Aba Accul: 

  

 

Iya tu’u rie bahanna ma’sisi kaloto baruk gallang, anna nisisi’i anu boccor.125 

(Bahan yang digunakan untuk menyisipkan yaitu sejenis kulit kayu dan 

digunakan kebagian-bagian kapal yang bocor). 

Serangkaian dengan pekerjaan ma’sisi kaloto ini, dilakukan pula pemeriksaan 

terhadap kapal dari posisi yang lain yang diperkirakan rusak karena telah dipakai pada 

waktu musim penangkapan ikan dan telur ikan terbang dilaut sebelumnya. Adapun 

 
124 Irsyad (28 tahun), Sawi, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 

125 Aba (40 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 31 Agustus 2022. 
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maksud dari pekerjaan ini untuk menghindari adanya kebocoran atau hal-hal lain yang 

mengancam keselamatan puggawa dan para sawinya saat melakukan proses 

penangkapa ikan tarbang dilaut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Ma’ssisi Kaloto 

c. Ma’omis kaloto 

Ma’omis kaloto merupakan kegiatan yang dilakukan setelah mas’sisi kaloto. 

Kegiatan ini dilakukan sebelum mewarnai perahu, dengan cara menggosok seluruh 

bagian perahu supaya mudah dan halus pada saat melakukan pengecetan. Pekerjaan ini 

dilakukan satu sampai dua hari yang dilakukan oleh para sawi.126 

d. Mapparara kaloto 

 Mapparara kaloto, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu informan 

bernama Tari atau biasa dipanggil dengan sebutan Aba Aril: 

 

 
126 Lami (25 tahun), Sawi, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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Iya tu’u rie nipogau mapparara kaloto apa madingi nipawarui pararana anu 

lelles, anna iya tu’u rie tallubbongi niyama labbi limabbongi padisna. 

Mangapai anna nipogau die mapparara kaloto papasemangana sawi lao 

massaka bau anna tallo bau tuin-tuin di lebo.127 (Kegiatan ini merupakan 

proses pengecetan pada bagian badan perahu untuk memperbaharui warna yang 

telah pudar. Proses pengecetan memakan waktu tiga sampai lima hari dan 

menunggu kering. mapparara kaloto ini dilakukan supaya sawi lebih 

bersemangat dalam mencari ikan dan telur ikan terbang dilaut.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Mapparara Kaloto (Mewarnai Perahu) 

 

e. Masai’sai daung ajjoro 

Masai’sai daung ajjoro pada pelaksanaan ini dilakukan oleh sawi dan beberapa 

orang masyarakat juga ikut membantu. Daung ajjoro (daung kelapa) ini yang 

digunakan untuk menangkap ikan terbang dan telurnya daun kelapa yang digunakan 

adalah daun yang sudah tua. Kemudian lidi dari daun kelapa dibuang dan sebagian 

dijadikan sapu lidi. Proses pengambilan daun kelapa ini membutuhkan waktu selama 

 
127 Tari (35 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 14 September 2022. 
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lima sampai tujuh hari karena mulai pengambilan daun kelapa sampai perakitan untuk 

siap digunakan. sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu informan bernama 

Reni atau biasa dipanggil dengan sebutan Amma Accul: 

iya tu’u rie carana maala daung ajjoro limabbongi labbi lao pitubbongi 

nitattangai, pura rio nituyumi anna mala nipake massaka bau anna tallo tuin-

tuin.128 (Pengambilan daun kelapa ini membutuhkan waktu lima sampai tuju 

hari, dan setelah itu dirakit sampai bisa digunakan untuk mengkap ikan dan telur 

ikan terbang). 

Setelah semuanya selesai dipersiapkan selanjutnya dilakukan tradisi yang 

merupakan suatu kebiasaan dari masyarakat nelayan terutama para pencari ikan 

terbang dan telurnya dilaut, tradisi ini yang dilaksanakan secara tradisional yang tidak 

boleh dilaksanakan dalam waktu yang sembarang, melainkan tradisi ini harus 

dilakukan pada waktu yang tepat yang sudah dianggap cocok untuk diadakan yang 

telah disepakati para nelayan pattorani. Sebagaimana yang diutarakan M. Basri:  

 

Anna iya tu’u ria pelaksanaana tradisi’e harus’i diwattu macoa anu pura 

nisepakati siola-ola.129  (Dan ini tradisi harus dilaksanakan diwaktu baik yang 

telah disepakati bersama-sama). 

  

Sebagaimana yang telah dipercayai masyarakat Pulau Masalima bahwa tradisi 

pattorani adalah tradisi yang sakral, yang dipenuhi dengan beberapa simbol yang 

mempunyai makna pada setiap simbol dan juga mengandung nilai-nilai budaya dengan 

beberapa pengharapan yang lebih baik. Untuk itu, maka dilakukan sesuai dengan aturan 

yang telah ada selama ini, yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. 

2. Perlengkapan ritual diatas perahu 

 
128 Reni (35 tahun), Istri Puggawa, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 14 September 2022. 

129 M. Basri (57 tahun), Pak Imam, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 
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Sebelum dilaksanakan tradisi pattorani istri puggawa dan istri sawi telah 

mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam tradisi pattorani. Dan biaya yang 

dipakai kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)130. Dalam persiapan segala 

keperluan tradisi pattorani para istri harus berhati-hati memilih bahan yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan tradisi karena bahan yang harus dipakai tidak boleh ada 

yang busuk maupun rusak karena kalau hal itu sampai terjadi maka pelaksanaan tradisi 

tidak akan hikmat dan tidak akan diterima olah para penghuni laut yang telah 

dipercayai masyarakat di Pulau Masalima yang memiliki kekuatan goip dan mengusai 

lautan. Apabila hal ini terjadi maka celakalah para nelayan bahkan keluarga yang 

ditinggalkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rammo: 

Ilalang mappogau tradisi pattorani bainena puggawa anna bainena sawi 

mappasadiami iyanasanna bahan-bahanna anu nanipake, annna iya tu’u 

biayanna kurang labi 3.000.000, anna iya tu’u bainena puggawa anna bainena 

sawi harusi hati-hati sanna ilalang mappamile bahan-bahanna, idamala riang 

ilalang bosi, apa moa diang ilalang bosi idai macoa anna idai nanatarima to 

ilia, anu napercayai to rini di wanua anu riang kekuatanna, apa mo’o tu’u 

terjadi’i nariang nacelakaai tania sanna powau tori wanua to’o nanarua to’I 

musiba.131(Didalam tradisi pattorani istri puggawa dan istri sawi 

mempersiapkan semua bahan-bahan yang akan digunakan dalam tradisi 

pattorani dan biaya yang dibutuhkan sekitar 3.000.000, didalam pemilihan 

bahan-bahan yang digunakan haruslah berhati-hati jangan sampai ada yang 

busuk karna jika itu terjadi maka penghuni laut yang dipercayai oleh masarakat 

yang memiliki kekuatan tidak akan menerimanya dan besar kemukinan akan 

terjadi kecelakaan para nelayan dan bukan hanya itu orang di pulau pun akan 

mersakannya musiba tersebut). 

Adapun perlengkapan ritual diatas perahu pattorani yang dipersipakan sebagai 

berikut: 

 
130 Reni (35 tahun), Istri Puggawa, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 14 September 2022. 

131 Rammo (54 tahun), Kanne Sanddo, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 
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1. Luyo manurung (pisang raja), buah pisang melambangkan kemanusian yang 

dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahtraan bagi kehidupan serta mampu 

memberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. 

2. Boong appe rupanna (nasi empat macam) yaitu, sokkol malotong (beras ketan 

hitam), sokkol mapute (beras putih), boong mapute (nasi putih) dan boong 

mamea (nasi merah), boong appe rupanna (nasi empat macam) yang memiliki 

makna appe babanna matanna anging (empat pintu penjuru mata angin) 

iyatu’u; timorna, barana, uttarana anna salatanna, yaitu (tumor, barat, utara, 

dan selatan) dimana masyarakat Pulau Masalima yang memiliki harapan bahwa 

dari segala penjuru mata angin dapat memperoleh kemudahan rezeki yang 

berlimpah ruang. 

3. Sokkol mappasalama’ yaitu diatasnya ditaruh telur yang bermakna keselamatan 

baik di dunia maupun di akhirat terlebih lagi pada saat proses penangkapan ikan 

dilaut. 

4. Kappar’ yaitu yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh beberapa bahan 

dan sesajian yang digunakan dalam ritual tradisi pattorani seperti lolong, 

kalupping, roko, doi, dan sebagainya. 

5. Lolong (bubur kacang ijo) bermakana millolongi nipiala tallona bau lumayang 

(supaya banyak yang didapat telur ikan terbang) karena masyarakat 

mempercayai bahwan lolong (bubur kacang ijo) yang sipatnya encer dan 

banyak isinya yang memiliki kesamaan dengan telur ikan terbang supaya bisa 

memberikan penghasilan yang lebih banyak lagi. 
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6. Roko dua bunkus (rokok dua bungkus) masyarakat Pulau Masalima memiliki 

pemahaman bahwa rokok ini merupakan alat komunikasi baik antara manusia 

dengan manusia maupun dengan makhluk halus yang dimintai bantuan. 

7. Uddung (dupa) didalam dupa diisi dengan kayu yang dibakar dan ditaburi 

kamanyyang yang menghasilkan bau yang harum yang memiliki makna 

keharuman, berarti beramakna baik bagi para nelayan pattorani. 

8. Beberapa jenis kue tradisional, seperti ode-ode yang terbuat dari beras ketang 

yang berbentuk bulat seperti kelereng yang diolesi buah kelapa yang sudah 

diparut yang didalamnya berisi gulu merah, yang artinya dapat memberikan 

penghasilan yang lebih banyak, sebab bentuk dari ode-ode bulat seperti telur 

ikan terbang dan dipercayai ketika para nelayang pergi menangkap ikan dan 

telurnya maka telurnya akan berguling-guling seperti kelereng kealat penagkap 

serta kadde-kadde lapis (kue lapis), kue lapis ini, karena berlapis-lapis dan 

memiliki warna yang beda-beda disetiap lapisannya yang memiliki makna agar 

rezeki berlapis-lapis sebagaimana kue lapis yang berlapis-lapis. 

9. Batte, yaitu sesuatu yang bahan mentahnya dibuat dari beras ketang putih yang 

telah digoreng tampa minyak. Adapun maksud kenapa batte digunakan dalam 

ritual diatas perahu pattorani, agar usaha dari nelayan mendapatkan keringanan 

dalam pekerjaannya dan mendapatkan rejeki yang banyak. 

Beberapa hal diatas merupakan suatu simbol yang gunakan dalam ritual diatas 

perahu pattorani, semua ini adalah sesuatu yang telah turun temurun dari sejak dahulu 

tanpa mengurangi dan menambahi sedikitpun. Pada hari pelaksanaan yang telah 
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disepakati antara puggawa dan sawi semua bahan dan alat perlengkapan yang dibawah 

kepinggir pantai. Setelah semuanya telah disiapkan puggawa pergi memanggil pak 

imam selaku tokoh agama yang dipercayakan untuk memimpin jalannya ritual diatas 

perahu pattorani. Setelah pak imam datang selanjutnya semua bahan dan alat dibawah 

ke atas kaloto (perahu). Sebagaimaan yang utarakan oleh Rammo atau biasa dipanggil 

dengan sebutan Kanne Sando: 

Iyari’e acarana purai nisepakata siola puggawa anna sawi anna iya tu’u 

bahanna niwawai sau diwiring lebo, moa pura nasammi nipatala puggawa 

lao’i naillonggi pak imam mappimping acara tradisi pattoraniang, pura ri’o 

moa polemi pak imam niwawa nasammi dai bahanna di kaloto.132 (Tradisi ini 

dilaksanakan setelah ada kesepakatan antara puggawa dan sawi dan semua 

bahannya dibawa kepinggir pantai, setelah semua disiapkan puggawa pergii 

memanggil pak imam untuk memimpin jalannya ritual di atas perahu pattorani, 

setelah pak imam datang semua bahan dibawa keatas perahu). 

 

Dalam pelaksanaan ritual diatas perahu pattorani ada beberapa larangan yang 

tidak boleh dilanggar dan jika ini dilanggar maka akan mendatangkan bahaya baik para 

nelayan maupun keluarga yang ditinggalkannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Alat dan bahan ritual tidak ada yang boleh melangkahinya karena alat tersebut 

adalah sesuatu yang keramat. 

2. Anak-anak keluarga para nelayan yang melaksanakan tradisi pattorani tidak 

boleh ada yang menagis pada saat berlangsung tradisi karena mereka 

 

132 Rammo (54 tahun), Kanne Sanddo, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 
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mempercayai bahwa tangisan dari anak-anak mereka adalah pertandah kesialan 

dan bisa mengagalkan dan mengurangi hasil tangkapan. 

3. Berupa ucapan yang kotor, karena ketika ada yang mengucapkan hal yang 

demikian mereka mempercayai bahwa itu akan mendatangkan mara bahaya 

bagi para nelayan torani pada saat melakukan penangkapan ikan terban dan 

telur ikan terbang di laut. 

4. Tidakan lainnya, seperti duduk ditangga, mencuci barang dan digunakan oleh 

puggawa dan sawi, karena semua memberikan arti akan kurangnya hasil 

tangkapan.133 

   Dengan itu semua larangan diatas tersebut harus dihindari karena kalau tidak 

akan mendatangkan bahaya dan kurangnya penghasilan pada saat melakukan proses 

penangkapan ikan terban dan telur ikan terbang di laut yang membutuhkan waktu yang 

lama dan kekuatan yang banyak.134 

 

 

3. Tempat pelaksanaan ritual pattorani 

Diatas telah dijelaskan bahwa tradisi pattorani dilakukan sebelum para nelayan 

melakukan operasi penangkapan ikan terbang. Tradisi ini mempunyai tujuan yaitu 

untuk mencapai keselamatan dan kesuksesan bagi nelayan itu sendiri dan juga 

 

133 M. Basri (57 tahun), Pak Imam, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 

134 Rammo (54 tahun), Kanne Sanddo, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 
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keselamatan bagi keluarga yang ditinggalakan, para nelayan sadar bahwa dalam 

perjalanan mereka menangkap ikan dan telur ikan terbang di laut mereka akan 

menghadapi perjuangan hidup yang berat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Samsia 

orang tua dari puggawa: 

Moa nalao’i tori mattorani haruspai diang nipogau apa sadri tau madding 

nasangi tau salama anna macanga anna iya tu’tori dio karabbo sannai 

engeanna anna maidi akaraeang ida lao ni ita.135 (Ketika kita pergi menangkap 

ikan dan telur ikan terbang harus ada yang dilakukan untuk mencapai 

keselamatan dan kesuksesan dan mereka sadar bahwa dalam perjalanan 

mengkap ikan sangat jau tmpatnya dan banyak bahaya yang tidak dilihat). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tradisi pattorani 

perlu dilakukan demi mencapai keselamatan. Dengan mengadakan tradisi ini mereka 

juga akan memiliki kesadaran bahwa keluarga di rumah pun perlu keselamatan. Oleh 

karena itu tradisi dilakukan dan diselenggarakan dengan penuh hikmat. Tradisi 

pattorani ini dilaksanakan menurut kebiasaan mereka dengan beberapa tempat sebagai 

berikut: 

 

 

 

a. Rumah puggawa 

 
135 Samsia (60 tahun), Orang Tua Puggawa, Wawancara, Pulau Masalima Kamis 25 Agustus 

2022. 
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Gambar 5 Ritual di Rumah Puggawa 

Setelah semua alat dan bahan telah disiapkan maka Kanne Saddo 

membersikannya dan daun siri pun dilipat-lipat dan bentuk lipatan yang khusus yang 

disebut dengan kalupping. Sesudah itu semua bahan dimasukkan kedalam kappar, 

terkecuali tiga bua kalupping, sebelum itu Kanne Saddo membacakan do’a sambil 

mengedarkan dupa diatas kappar dan selanjutnya ditiuapkan asap dari dupa tersebut ke 

kappar. Sebagaimana yang diutaran Rammo: 

 

Moa purami nipasadia bahanna nipogau bomi Kanne Saddo napaccinngi anna 

iya tu’u daung siri nilappe-lappe’i, anna iya tu’u lappena idai sambarang apa 

diang to’o tia lappena nisanga nikalupping. Moa purami napattamami di 

kappar tapi idai tia tallu kalupping, anna die tu’u e sambil’i Kanne Saddo 

mabbacai do’a anna natuei rubbunna naong dikappar.136 (Setelah dipersiapkan 

bahan-bahan maka dikerjakan lagi oleh Kanne Saddo dan membersikannya 

sedangkan daun siri dilipat-lipat akan tetapi ada lipatan khusus yang disebut 

dengan kalupping. Setelah selesai makan dimasukkannya kedalam kappar akan 

tetapi tiga kaluppin tidaklah dimasukkan kedalam dan Kanne Saddo meniupkan 

asap dari dupa kedalam kappar sambil membacakan do’a). 

Adapun do’a yang dibacakan yaitu: 

 
136 Rammo (54 tahun), Kanne Sanddo, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 
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Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huawallahu Ahad, Alluhssamad, Lam yalid, 

wa Lam yulad, wa Lam Yaqullahu Qufwan Ahad, Uniakkangi pattorani’u 

lamba lao maitai ralle anu masarri sittengang die masarinna dupa anu 

masarri……. Al-fatiha.137 (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 

Lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad dialah Allah, Yang Maha Esa, 

Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula 

diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, saya berniat untuk 

pattoraniku pergi mencari reski, reski yang sangat harum, sebagaimana 

harumnya dupa yang berbau…… Al-fatiha). 

 Setelah membaca do’a asap dari dupa ditiupkan kedalam kappar dan disimpan 

didekat tempat tidur puggawa. Selasai itu puggawa bergegas pergi menuju perahu dan 

memeriksa segala alat perlengkapan yang dibantuhkan yang dibantu oleh sawi dan juru 

batu setelah pemeriksaan selesai dan semuanya sudah dianggap lengkap puggawa 

langsung balik kerumah sebaliknya sawi dan juru batu tinggal di perahu. Sesampainya 

di rumah puggawa langsung menuju ketempat tidur dan mendekat ke kappar tersebut, 

lalu puggawa mengambil kappar dan menghadapkan tubuhnya ketimur sambil 

merenung sejenak dan membaca do’a. Adapun do’anya sebagai berikut: 

  

Bismillahirrahmanirrahim, mania’a nurna dalle’u sittengang nurna mata allo 

anna bombo, Qun fayakun.138 (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya berniat sinarnya reskuku sebagaimana 

sinarnya matahari dan bulan, jadilah maka jadilah). 

Kemudian puggawa pergi menuju pantai yang dekat dengan perahunya dengan 

itu maka segalah rangkaian tradisi telah usai dilaksanakan di rumah puggawa. Ada 

beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam tradisi di rumah puggawa, yaitu aspek 

bacaan ternyata yang dibaca adalah basmalah, memberi salam dam membaca surah al-

ikhlas ini berarti bahwa aspek tersebut tidak terlepas dari al-qur’an, selanjutnya 

ternyata puggawa dan Kanne Saddo tidak melepaskan aspek lingkungannya yaitu 

 
137 M. Basri (57 tahun), Pak Imam, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 

138 Tari (35 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 14 September 2022. 
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reskinya yang seperti bau yang harum dari kemenyang dan sinar reskinya sebagaimana 

sinarnya matahari dan sinarnya lilin, dengan demikian bagi nelayan torani aspek 

tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dan termasuk hal yang menentukan. 

b. Ritual dipinggir pantai 

 Setelah selesai pelaksanaan ritual di rumah puggawa, selanjutnya puggawa 

berjalan menuju pantai tanpa tergesah-gesah dan berbicarah kepada siapa pun yang ada 

disekitarnya serta tidak menoleh kekiri dan kekanan. Sebagaimana yang diutarakan 

oleh informan Aba seorang puggawa atau yang biasa disebut Aba Accul: 

 

Moa purami kegiatan ritual di sapona puggawa, nilajjumi puggawa millabba 

sau di lebo andangi measiga-siga ida toi massipauang lao ditau to rio 

dikaerinna anna to rio dikaerinna.139 (Setelah kegiatan ritual di rumah 

puggawa. Selanjutnya puggawa berjalan menuju pantai tanpa tergesah-gesah 

dan tidak pula berbicara kepada orang yang ada dikiri dan kanannya). 

Sesampainya di pantai antara pasir yang kering dan basah, lalu duduk sambil 

jongkok kemudian mengambil kalupping, beras, telur, pisang, dan uang recehan seratus 

sampai lima ratus rupiah yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian semuanya 

diletakkan dipinggir pantai perbatasan pasir basah dan pasir kering lalu membaca doa, 

adapun do’anya sebagai berikut: 

 

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu, 

Nurna Puallahu Ta’ala, Nurna Nabi Muhammad, Nurna Nabi Adam Nabi lita, 

Nurna Nabi pasir.140 (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi 

Maha Penyayang, keselamatam untukmu, Rahmat dan berkah bersamamu, 

cahanya Allah Swt, cahanya Nabi Muhammad, cahanya Nabi Adam Nabi tanah, 

cahanya Nabi pasir). 

 

 
139 Aba (40 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 31 Agustus 2022. 

140 Hasanuddin (61 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 
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 Setelah itu puggawa berjalan menuju pantai yang dekat dengan perahunya 

bagian belakang bawa atau bahasa Mandar Masalimanya pamarunna, lalu meletakkan 

tangannya dibagian paling bawah dan disapunya keatas sampai tiga kali sambil 

membaca do’a sebagai berikut menurut Aba: 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

   I’o sangana Imuji anna iyaku nisanga Iyukkung, 

  Ingga’e pimbangong, 

  Iamiakke’I tau lao maita’i dale, 

  Anu halal anu poleh di Puallahu Ta’ala,  

Da’a leba tori ida namappiala, 

 I’o namasiri iyau to’o namasiri,  

Nurna Puallahu Ta’alah,  

Nurna Nabitta Muhammad,  

Ana Nurna Nabi Adaam, 

  Mabarakka Puallahu Ta’alah siolai tau.141 

 

Artinya: 

 

 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, 

Engakau Namanya Imuji dan saya bernama Iyukkang, 

  Mari bangun, 

Kita akan berangkat mencari reski dari Allah Swt, 

  Jangan sampai kita tidak memperoleh tangkapan,  

Karena engkau akan malu sayapun akan malu,  

Cahanya Allah Swt,  

Cahanya Nabi kita Muhammad, 

  Cahanya Nabi Adam,  

Berkat Allah Swt bersama kita. 

 

Setelah do’a tersebut dibacakan kemudian disapukannya dari bawa sampai 

keatas tiga kali kemudiian puggawa bergegas naik keperahunya untuk melaksanakan 

ritual sejanjutnya diatas perahu. Dengan demikian ritual yang dilakukan di pinggir 

pantai telah selesai. 

 
141 Aba (40 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 31 Agustus 2022. 
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c. Ritual diatas perahu 

Setelah ritual dipingir pantai telah selesai maka selanjutnya dilakukan diatas 

perahu dimana kegiatan ini dipimpin oleh seorang imam sebagaimana yang diutarakan 

oleh Malik: 

Ya moa purami tau dio maritual diwirinna lebo ya nilanjubomi tu’ulao di 

kaloto.142 (Setelah selesai diadakan ritual di pinggir pantai maka selanjutnya 

diadakan diatas perahu). 

Adapun rangkaian ritual diatas perahu yaitu: 

1. Parenta Pakkaja 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Parenta Pakkaja 

 

Pada pelaksanaan tradisi pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep yang 

dilaksanakan di atas perahu dimulai dengan parenta pakkaja, yang pertama dilakukan 

membakar kayu yang ada dalam dupa, setelah itu diserahkannya kepada pak imam 

selaku pemimpin dalam tradisi, selanjutnya pak imam menaburi kamanyyang kedalam 

dupa yang menimbulkan bau harum akibat kamanyyang. Tahap selanjutnya pak imam 

 
142 Malik (57 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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memulai parenta pakkaja dengan memasukan bahan-bahan yang telah disiapkan oleh 

istri puggawa dan sawi, yaitu: ode-ode (onde-onde) sebanyak dua biji sambil membaca 

sholawat nabi, luyo mammis (pisang manis) sebanyak satu sisir, dan luyo lolo (pisang 

muda) sambil membaca do’a yang diawali dengan pembacaan 

bismillahirrohmanirrahim dan diakhiri dengan pembacaan surah al-fatiha. 

Sebagaimana yang diutarakan oleh M. Basri pak imam atau yang biasa dipanggil 

dengan sebutan Ambbo Taslim: 

Acara parenta pakkaja, iya tu’u anu middolo nipogau mattunui tau rolo ayu 

anu riong di dupa, pura ri’o pak imam nawuwurri kamanyyang. Pura rio pak 

imam namulai’i parenta pakkaja anu middolo nallakukan napattamai bahan-

bahanna anu pura napatala bainena puggawa anna sawi, iya tu’u middolo 

napattama ode-ode dadua biji anna mabbacami padoangan anna massalawa 

lau dinabitta, pura ri’o luyo mammis anna luyo lolo mesa sei mabbaca 

padoangan 143 (Kegiatan parenta pakkaja, yang pertama dilakukan membakar 

kayu yang ada dalam dupa, setelah itu pak imam menaburi kemenyang, setelah 

itu pak imam memasukkan bahan-bahan yang telah disiapkan oleh istri 

puggawa dan sawi, setelah itu dimasukkannya kue onde-onde sebanyak dua biji 

sambil membacakan doa dan sholawat nabi, setelah itu dimasukkannya pisang 

manis dan pisang muda sebanyak satu sisir sambil berdo’a). 

Semua bahan-bahan yang telah dimasukkan kedalam pakkaja suatu simbol 

yang menggambarkan banyaknya rezeki yang akan didapatkan oleh para nelayan, dan 

selanjutnya pak imam menghamburkan batte kedalamnya yang telah digoreng dengan 

menggunakan pasir putih hal ini dimaksudkan agar pakkaja memperoleh tangkapan 

yang berlimpah dan memuaskan.  Setelah semuanya telah dimasukkan, lalu pak imam 

mengikat pakkaja yang terbuat dari tali plastik, setelah itu pakkaje dibawah kepinggir 

 
143 M. Basri (57 tahun), Pak Imam, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 
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pantai. Pakkaja ini adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan dan telur ikan 

terbang yang bahannya terbuat dari bambu yang telah dibilah-bilah dan telah kering 

yang dibentuk menjadi bulat seperti kurungan ayam. 

2. Appassili Biseang 

Pak Imam (tokoh agama) memercikkan air kebagian samping, belakang, depan, 

dan bagian pusar kaloto dengan menggunakan daun labbagu, daun paliasa, dan daun 

tabaliang. Sebagaimmana yang diutarakan oleh M. Basri pak imam atau yang biasa 

dipanggil dengan sebutan Ambbo Taslim: 

Anna iya tu’u rie appassili biseang anu meddolo nipogau pak imam nasiranggi 

lao diwirinna kaloto, buina, olona, anna posina, anna iya tu’u napake daung 

labbagu, daung paliasa, anna daung tabaliang.144 (Dan ini passili biseang yang 

pertama dilakukan pak imam memercikkan ke bagian-bagian perahu seperti: 

belakang, depang anna posina dengan menggunakan daun labbagu, daun 

labbagu, daun paliasa, dan daun tabaliang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Appassili Biseang 

Dari hasil wawancara dan gambar diatas bahwa dalam appassili pak imam 

memulainya dengan cara memercikkan kebagian-bagian perahu yang dianggap perlu 

 

144 Malik (57 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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seperti belakang, depang dan posina dengan menggunakan daun labbagu, daun 

labbagu, daun paliasa, dan daun tabaliang. Appassili ini dilakukan bertujuan untuk 

menjauhkan kesialan dan kurangnya rezeki melainkan mendapatkan hasil tangkapan 

yang berlimpa ruang. Dengan demikian appassili perlu dilakukan demi mendapatkan 

hasil tangkapan yang banyak 145 

3. Accaru-caru Beseang 

                                      Gambar 8 Accaru-caru Beseang 

Ritual accaru-caru beseang merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus 

dilaksanakan dalam tradisi pattorani. Accaru-caru beseang merupakan ritual 

selamatan.146 Ritual ini dilaksanakan dengan menaru sokkol appe rupanna (nasi empat 

macam), telur, dan pisang yang diletakkan diatas daun labbagu ke bagian-bagian 

kaloto.  Bagian kaloto seperti bagian posi (pusat bagian tengah kaloto) selanjutnya 

 
145 Reni (35 tahun), Istri Puggawa, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 14 September 2022. 

146 Samsia (60 tahun), Orang Tua Puggawa, Wawancara, Pulau Masalima Kamis 25 Agustus 

2022. 
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dilanjutkan ke pamurung (pusat bagian depan kaloto), dan yang terakhir dibagian 

belakan termasuk mesin.  

Ritual accaru-caru beseang dilakukan supaya puggawa beserta sawi selalu 

memperoleh keselamatan dan sukses dalam melaksanakan aktifitasnya.147 Waktu 

penyelenggaraannya pada umumnya sering dilaksanakan sebelum kaloto didorong ke 

laut dan tepatnya pagi atau sore hari, disesuaikan dengan hari yang dianggap baik untuk 

dilaksanakan ritual accaru-caru beseang menuruk keyakinan para nelayan. Adapun 

ritual ini di lakukan di dalam atau diatas kaloto dipimpin oleh pak imam. Adapun 

peserta yang hadir, yakni: puggawa, sawi, keluarga puggawa maupun keluarga sawi 

dan masyarakat yang akan membantu mendorong kaloto ke laut karena setelah ritual 

accaru-caru beseang langsung dilakukan pendorongan ke laut. 

Awal dari jalannya accaru-caru beseang perlu disediakan satu ekor ayam dan 

diserahkan ke pak imam, selanjutnya pak imam memotong jengger ayam tersebut dan 

mengambil darahnya untuk diteteskan atau nitera pada tempat-tempat tertentu. Adapun 

tempat kaloto yang nitera yaitu posi (pusat bagian tengah kaloto), selanjutnya 

dilanjutkan ke pamurung (pusat bagian tengah kaloto) dan yang terakhir dibagian 

belakang termasuk mesin kaloto.148 Setelah nitera selesai, selanjutnya dilakukan 

pembacaan barazanji. 

 
147 M. Basri (57 tahun), Pak Imam, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 

148 Jaluddin (55 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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Pak imam kemudian melakukan pembacaan barazanji yang dimulai dengan 

pembacaan surah al-fatiha. Menurut pak imam dengan ini M. Basri menyebutkan 

pembacaan barzanji harus dilaksanakan, karena barzanji merupakan bagian dari 

mentaati dan mengikuti sunnah Rasulullah saw apa yang telah diberikan dan apa yang 

telah disampaikan.  Setelah pembacaan barzanji dilanjutkan dengan berdo’a meminta 

keselamatan dan perlindungan kepada Allah Swt. Dilakukan dengan do’a bersama 

dengan tujuan supaya keluarga yang akan pergi menangkap ikan torani dan telurnya 

diberi keselamatan sampai datang Kembali. Menurut Yayan seorang sawi pada saat 

wawancara mengatakan:  

Bahwa pergi mencari torani dan telur ikan di lautan penuh dengan tantangan 

dan bahaya disampaikan pula bahwa dimalam hari terkadan mereka tidak tidur 

sampai pagi hari disebabkan ombak yang sering menghatam kaloto dan banyak 

pula kapal besar yang kapan saja bisa menabrak kaloto mereka.149 

 

 Setelah berdo’a kemudian kaloto didoroang ke laut, pak imam lalu berdo’a 

untuk keselamatan para nelayan. Kemudian naiklah puggawa dan para sawi ke kaloto. 

Pada saat kaloto berlayar ke laut puggawa memanjatkan do’a sebagai berikut: 

  

Bismillahirrahmanirrahim. I’o to makkalepu sangamu pole di puang, Ita’ianga 

dalle pole di puang, Papamakasau di kaeri, Papasittengan di kanan, Dikaeri 

papatallang lono, iyau tallang to’a, Maidi daun dilino maidi to’i dalle pole di 

puang, Alami dallemu, Nawalo to’I iyaku dalle u, al-Fatiha.150 (Dengan 

menyebut nama Allah Swt Yang Maha Pengasi Lagi Maha Penyayang. Engkau 

yang sempurna namamu dari Allah, Carikanlah rezeki dari Allah Swt, Penega 

disebelah kanan, Penyeimbang disebelah kiri, Tenggelam dunia, dan aku juga 

tenggelam, Begitu banyak daun di dunia banyak juga rezeki dari Allah Swt, 

Ambillah rezekimu dan kuminta juga rezekiku, al-Fatiha). 

 

 
149 Yayan (27 tahun), Sawi, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 

150 Jaluddin (55 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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 Ketika kaloto akan didorong ke laut, maka ada kata keutuhan (makkalepu), 

menegakkkan (mappamakasau), dan kata menyeimbangkan (mappasittengang), 

keutuhan. Kata makkalepu bermakna pengharapan bahwa mudah-mudahan kaloto yang 

digunakan sudah utuh dan layak untuk digunakan pergi menagkap ikan torani dan 

telurnya. Papamakasau kata ini memiliki makna pengharapan dan rasa keyakinan 

bahwa disebelah kanan sudah ada makhluk yang siap menjaga sehingga kaloto tetap 

tegak pada saat berlayar di laut. Sedangkan Pappasittengan kata ini memiliki makna 

pengharapan dan rasa keyakinan bahwa disebelah kiri sudah ada makhluk yang 

menjaga keseimbangan sehigga kaloto tidak miring kekiri. 

 Sesampainya di lokasi yang akan ditempati untuk menagkap ikan dan telur ikan 

torani, puggawa dan sawi mempersiapkan alat penangkap untuk dimasukkan ke laut 

yaitu epe-epe. Tetepi sebelum memasukkan ke laut mereka diam dan bertafakkur dan 

puggawa memanjatkan do’a sebagai berikut: 

Bismillahirrahmanirrahim. Tuanta Ali mappanaong, Nabi Muhammad Yang 

mappakanna, Malaika Jibril mattahang, Puallahu Taala mappatama, Poleo 

siola nyawamu, Pepas mapute di’olo sapoku, Igeammu manino.151 (Dengan 

menyebut nama Allah Swt Yang Maha Pengasi Lagi Maha Penyayang, Baginda 

yang menurunkan, Nabi Muhammad yang memasang, Malaikat Jibril yang 

menahang, Allah Swt yang memasukkan, Datanglah bersama nyawamu, Ayam 

putih di depan rumahku, Tempatnya bermain. 

 

 Kata Tuanta Ali, Nabi Muhammad, Malaikat Jibril, dan Allah Swt merupakan 

nama-nama yang dikenal dalam agama Islam. Kata tuanta Ali merupakan sosok yang 

luar biasa yang memiliki kekuatan beda dari manusia biasa. Dengan begitu, poggawa 

mengibaratkan bahwa yang menurunkan epe-epe ke laut adalah tuanta Ali, dengan 

 
151 Malik (57 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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pengharapan dan rasa keyakinan agar epe-epe tidak mengalami hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti putusnya tali epe-eoe akibat dimakan ikan besar dan perahu yang 

lalu Lalang.152 Kata Nabi Muhammad merupakan sosok yang selalu jujur, adil, apalagi 

berbohong tidak pernah. Dengan ini puggawa mengibaratkan bahwa yang menurunkan 

epe-epe iyalah nabi Muhammad dan berharap semua yang masuk ke epe-epe dapat 

tertangkap.  

Kata malaika Jibril merupakan sosok malaikat yang memiliki tugas untuk 

menyampaikan pesan dari Allah Swt, tidak pernah lalai semua yang telah diperintahkan 

kepada dirinya. Dengan begitu, puggawa mengibaratkan bahwa yang menghalagi ikan 

untuk keluar dari epe-epe adalah malaikat Jibril sehingga ikan tidak bisa keluar 

melaikan berbondong-bondong untuk masuk ke epe-epe. Kata Puallahu Tala 

merupakan nama sang pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan demikian, 

puggawa mengibaratkan bahwa yang telah emasukkan ikan ke epe-epe yaitu Allah Swt 

sehingga semua ikan yang berbondong-bondong menghampiri epe-epe langsung 

masuk.153 Setelah selesai menurunkan epe-epe puggawa maelong (bernyanyi) untuk 

memanggil ikan, yang berbunyi sebagai berikut: 

Polemo’o torani pole rio di nurna lembong, posina arus, 

Anna pekona sarassa, 

Pole nasango’o doma’i 

Latto dio’o salatan, utara, doing, diyaya, 

Diengeang manginomu, bainemu, 

Saliwammi dinawang anak towainemu, 

Anu kaiang alawena, 

Inai mindolo, 

Iya maala perawanna, 

Inai limuddi iyatu’u maala passalinna.  

Pole nasango’o mai, pole di’o di’wara, timor, salatan, anna uttara, 

Sikumpul sittengan sumarrang, 

Macai sittengan bakka ulu,  

 

152 Haeruddin (58 tahun), Sawi, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 

153 Haeruddin (58 tahun), Sawi, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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Siola-ole laksana sampah.154 

 

Artinya: 

 

 Selamat datang torani dari cahanya ombak, pusarnya arus,  

Dari lekuknya karang, 

Kemarilah semua datang, 

Dari selatan, utara, bawah, atas, 

  Dari tempat bermainmu, istrimu, 

Sudah ada di luar anak gadismu, 

Yang besar pinggulnya, 

Siapa yang duluan, 

Dialah yang dapat perawannya, 

Siapa yang terlambat dia yang dapat bekasnya. 

Kemarilah semua dari barat, dari timur, selatan, utara, 

Berkumpullah seperti semut, 

Mengamuklah seperti lebah, 

Bertumpuk seperti sampah. 

 Adapun makna ungkapan kaluaraya seperti rombongan semut ungkapan ini 

mengandung makna harapan bahwa ikan terbang yang datang dari segala penjuru 

bersama-sama seperti semut, yang tidak pernah datang sendirian. Punggunaan simbol 

sumarrang (semut) sebagai simbol kebersamaan dan beramai-ramai. Ungkapan macai 

bakka ulu (mengamuk seperti lebah). Ungkapan ini mengandung bahwa ikan terbang 

yang datang dalam jumlah besar, berdesak-desakan ingin memasuki alat tangkap. 

Penggunaan simbol bakka ulu (lebah) sebagai simbol kebermanfaatan dan satu 

kesatuan. Ungkapan serumun iggana roppong (bertumpuk seperti sampah).155  

Ungkapan ini mengandung makna bahwa telur ikan terbang yang dihasilkan 

dalam jumlah yang banyak, bertumpuk seperti sampah. Penggunaan tanda roppong 

(sampah) sebagai simbol kuantitas, bertumpuk. Setelah menyanyikan lagu paillonggi 

 
154 Malik (57 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 

155 Haeruddin (58 tahun), Sawi, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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bau torani (pemanggil ikan terbang) mereka tinggal menunggu hasilnya. Pattorani 

biasanya melakukan sekitar 4 sampai 5 bulan lamanya. Pattorani berangkat dari bulan 

april sampai bulan agustus. Sementara nelayan melakukan proses penangkapan ikan 

dilaut para istri nelayan melakukan beberapa ritual di Pulau Masalima sebagai berikut: 

d. Umandde Mande Pertama 

Umandde-mande siola-ola (makan-makan bersama-sama) salah satu kegiatan 

dalam tradisi pattorani, tradisi ini dilaksanakan didekat dermaga yang betujuan agar 

terhindar dari segala macam gangguan yang bersifat mitos. Selain itu, umandde-mande 

dipercayai agar mendapatkan rezeki yang berlimpah dan dijauhkan dari mara bahaya. 

Sebagaimana yang di utarakan oleh Samsia: 

Umandde-mande nipogaui dio sikareppe jabbatang, iya tu’u anna nipogau’i 

anna terhindari tau anu akaraeang. Tania sagga ia rio nipircaya toi moa 

ummadde-madde’i tau tu’u toilai di lebo namaidi napiala.156(Makan-makan ini 

dilakukan didekat dermaga dan ini dilakukan agar terhindar dari segala macam 

gangguan. Bukan hanya itu dipercayai juga kalau diadakan makan-makan 

bersama mereka yang melakukan pekerjaan dilaut akan mendapatkan rezki 

yang banyak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Umande-mande Pertama 

 
156 Samsia (60 tahun), Orang Tua Puggawa, Wawancara, Pulau Masalima Kamis 25 Agustus 

2022. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan gambar diatas menunjukkan bahwa dalam 

tradisi pattorani ada kegiatan makan-makan bersama, kegiatan ini dilakukan supaya 

mendapatkan keselamatan serta para nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan yang 

banyak. Sebelum diadakan makan bersama terlebih dahulu ibu-ibu menyiapkan 

makanan yang akan disantap bersama, setelah semuanya disipkan selanjutnya semua 

masyarakat dipanggil untuk makan bersama, sebelum makan pak imam membacakan 

barazanji sebagai penghormatan kepada baginda Muhammad Saw. Sebagaimana yang 

diutarakan oleh Sulis: 

Sebelunna umande-mande tau amma-amma napasadia rolo anu naniadde, moa 

purami niillonggi nasammi masarakat anna iya tu’u nisioi rolo ipak imam 

mabbaca barasajji taddana nihormati nabitta I Muhammad Saw.157(Sebelum 

diadakan makan bersama ibu-ibu terlebih dahulu menyiapkan makanan yang 

akan disantap bersama, setelah itu semua masyarakat dipanggil, sebelum makan 

bersama terlebih dahulu pak imam membacakan barazanji sebagai 

penghormatan kepada nabi kita Muhammad Saw). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan menunjukkan bahwa 

kegiatan makan-makan yang pertama kalinya, ibu-ibu terlebi dahulu menyiapkan 

makanan, setelah semuanya selesai disiapkan selanjutnya semua orang dipanggil untuk 

makan bersama, akan tetapi sebelum dimakan terlebih dahulu pak imam membacakan 

barazanji dan do’a-do’a, kegiatan ini dilakukan karena rasa syukur kepada Allah Swt 

sebab dipertemukan Kembali pada musim pattorani sebagai pekerjaan yang bisa 

dianggap sangat menguntungkan para nelayan pattorani di Pulau Masalima ini 

mengingat harga telur ikan terbang harganya semakin naik tiap tahunnya. 

 
157 Sulis (40 tahun), Istri Puggawa, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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Masyarakat Pulau Masalima sangat bersyukur atas adanya pekerjaan sebagai 

pattorani meskipun menguras banyak tenaga bahkan bisa mengakibatkan hidup 

terancam akibat banyaknya lalu lalang kapal besar dan ombak yang besar akan tetapi 

tidak membuat para nelayan berputus asa demi menghidupi keluarga istri dan anak 

yang ditinggalkan selama beberapa hari di laut. 

e. Pamacca 

 

Gambar 10 Pamacca 

 

Gambar diatas memperlihatkan kegiatan pamacca sedang berlangsung dan 

banyak yang mengikutinya bukan hanya orang tua akan tetapi anak-anak juga banyak 

yang menyaksikannya pertunjukan tersebut. Pamacca merupakan seni pertunjukan 

yang identik dengan gerak silat dan music sebagai kesatuan dalam pertunjukan. Dalam 

tradisi pattorani di Pulau Masalima tidaklah lengkap tanpa ada pertunjukan pamanca 

yang telah dilakukan sejak dahulu sampai sekarang. Menurut Rammo: 

Iaya tu’u rie pamacca e anu harus nipogau dilalang pattoraaniang apa 

dipirang dua labbi dite’e nipogaui sebagai hiburan anna diang rasa 

amanyamangan toilai mallebo-lebo anna idai merasa bosan namading malai 
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masiga anna maidi napiala.158(Sebenarnya pamacca harus dilakukan di musim 

pattorani karena ini sudah dilakukan sejak dahulu sampai sekarang sebagai 

hiburan dan juga memberikan rasa nyaman terhadap para nelayan yang telah 

melakukan proses penangkapan ikan dan tidak memiliki rasa bosan yang cepat 

untuk cepat pulang agar tangkapan banyak). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa dalam 

tradisi pattorani pada kegiatann pamacca haruslah dilaksanakan karena telah dilakukan 

dari dulu sebagai hiburan kepada mereka yang hadir di acara makan-makan pertama.  

f. Kegiatan setelah musim pattorani 

1. Mande-mande Kedua 

Setelah musim pattorani maka diadakan mande-mande untuk kedua kalinya 

sebagai rasa syukur kepada Allah Swt atas rezki yang telah didapatkan selama musim 

pattorani berlangsung akan tetapi tempatnya berbeda dari yang sebelumnya, melainkan 

mande-mande ini dilaksanakan di kampung tibbor yang dekat dengan pantai 

sebagaimana yang diutarakan oleh Malik: 

Ana iya tu’u rie mande-mande nipogaui sebagai rasa sukurta lao di Puang 

atas rejeki miwengang salama pattoraniang tapi umadde-madde rie laemmi 

engeanna diayami ditibbor sikareppe lebo.159 (Sebenarnya makan bersama 

dilakukan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt atas rezki yang diberikan 

selama musim pattorani akan tetapi tempatnya berbeda dari yang sebelumnya 

melainkan dilaksanakan di diujuk pulau yang dekat pantai). 

 

 
158 Rammo (54 tahun), Kanne sanddo, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 

159 Malik (57 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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Gambar 11 Umande-mande kedua 

 

 Sebelum diadakan makan bersama terlebih dahulu ibu-ibu menyiapkan 

makanan yang akan disantap bersama, setelah semuanya disipkan selanjutnya semua 

masyarakat dipanggil untuk makan bersama, sebelum makan pak imam membacakan 

barazanji sebagai penghormatan kepada baginda Muhammad Saw. Sebagaimana yang 

diutarakan oleh Sulis: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Pembacaan Barazanji 



101 
 

 
 

 Sebelunna umande-mande tau amma-amma napasadia rolo anu naniadde, moa 

purami niillonggi nasammi masarakat anna iya tu’u nisioi rolo ipak imam 

mabbaca barasajji taddana nihormati nabitta Muhammad Saw.160(Sebelum 

diadakan makan bersama ibu-ibu terlebih dahulu menyiapkan makanan yang 

akan disantap bersama, setelah itu semua masyarakat dipanggil, sebelum makan 

bersama terlebih dahulu pak imam membacakan barazanji sebagai 

penghormatan kepada nabi kita Muhammad Saw). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan gambar diatas dengan informan 

menunjukkan bahwa kegiatan makan-makan kedua kalinya ibu-ibu terleh dahulu 

menyiapkan makanan, setelah semuanya selesai disiapkan selanjutnya semua orang 

dipanggil untuk makan bersama, akan tetapi sebelum dimakan terlebih dahulu pak 

imam membacakan barazanji dan do’a-do’a, kegiatan ini dilakukan karena rasa syukur 

terhadap rejeki yang berikan oleh Allah Swt selama musim pattorani. 

2. Ceramah Agama 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Ceramah Agama 

 
160 Sulis (40 tahun), Istri Puggawa, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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Pada saat makan bersama berlangsung seorang ustas membawakan ceramah 

agama diatas panggung yang telah disiapkan oleh masyarakat Pulau Masalima, 

ceramah agama yang bawakan yaitu nasehat-nasehat kesyukuran atas nikmat yang 

Allah berikan berupa rezki selama musim pattorani berlangsung semua ini dilakukan 

atas dasar pengingat dan nasehat untuk berbuat kebaikan dan senan tiasa bersedekah 

dijalan Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Hasanuddin: 

Sambil i tau uamnde-mande siola-ole mairranggi toi tau paccerama sebagai 

rasa sukurta lao dipuang, iya tu’u tomaccerama gurutta maccerama diayai di 

panggun anu pura nipasadia masaraka, anna iya tu’u ceramae anu 

nawawangang tentang pemacoangang anna iya tu’u rie niadakangi 

paccerama sebagai pappengarang samata mallakukangi tau amacoangang 

anna samata massumbangki lao dijalanna puang.161 (Sambil kita makan 

bersama kita juga mendengarkan ceramah sebagai rasa syukur kepada Allah 

Swt dan yang membawakan ceramah adalah ustas diatas panggung yang telah 

disiapkan oleh masyarakat dan adapun ceerama yang sampaikan yaitu tentang 

nasehat, dan ini diadakan sebagai pengingat agar kira selalu berbuat baik dan 

senang bersedekah dijalan Allah Swt). 

 

 Setelah mendengarkan ceramah agama yang dibawakan oleh ustas maka 

berakhirlah rangkaian kegiatan makan bersama di ujung dan selajutnya masyarakat 

bisa meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah dan melakukan aktifitas masing-

masing sambil mendengarkan sholawat nabi yang dinyanyikan oleh santri-santri yang 

diundang. Sebagaimaan yang diutarakan oleh Sarif: 

 Moa purami tau mairrangngi pacerama pura tomi tu’u kegiatan umande-

mande di tibbor anna iyatu ‘u malai nasammi lao disapona anna mappogaumi 

anu mala nopogau sambbil mairrangi sholawat nabi anu napaelongang 

santri-santri anu niundang.162(Setelah mendengarkan ceramah maka 

 
161 Hasanuddin (61 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 

162 Sarif (42 tahun), Sawi, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 2022. 
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selesailah acara makan-makan bersama di ujung dan selanjutnya semuanya 

pulang kerumah masing-masing dan mengerjakan aktifitas yang bisa 

dikerjakan sambil mendengarkan sholawat nabi yang dinyanyikan oleh santri-

santri yang diundang). 

 

   Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam tradisi 

pattorani setelah makan-makan kedua kalinya diadakan, maka kita bisa mendengarkan 

caramah agama yang dibawakan oleh seorang ustas dan bukan hanya itu kita juga bisa 

menyaksikan dan mendengarkan sholawat nabi yang dinyanyikan oleh santri-santri 

yang telah diundang sebelumnya. 

 

D. Bentuk Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi 

Pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep 

Istilah akulturasi, mempunyai berbagai arti diantara para sarjana antropologi, 

tetapi semua safaham bahwa konsep itu mengenai proses sosial yang timbul bila suatu 

kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur 

dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur 

kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri 

tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.163  

Menurut Koentjaraningrat164 mendefinisikan akulturasi itu terjadi apabila suatu 

kelompok manusia dengan kebudayaan dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing 

 
163 H. Khomsahria Romli, “Akulturasi dan Asimilasi Dalam Konteks Interaksi Antar Etnik”, 

Jurnal Ijtimaiyya 8, no. 1 (2015): h. 1. 

164 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. IX, Edisi Revisi; Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2009), h. 202. 
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yang berbeda sehingga, unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke 

dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan sendiri. Dari 

pengertian akulturasi tersebut maka peneliti melihat bahwa di dalam pelaksanaan 

tradisi pattorani terjadi akulturasi.  

Adapun bentuk akulturasi dalam tradisi pattorani setelah peneliti mempelajari 

dan mengikuti serangkaian prosesi tradisi tersebut maka penulis merumuskannya 

beberapa bentuk akulturasi yaitu: Do’a, barazanji, ceramah agama, dan sholawatan. 

Dari bentuk tersebut maka penulis memberikan penjelasannya sebagai berikut: 

1. Do’a 

Sebelum kedatangan ajaran agama Islam yang di bawah oleh seorang guru dari 

tanah mandar, do’a-do’a yang dibacakan dalam tradisi pattorani ialah do’a-do’a 

menurut keyakinan mereka, setelah ajaran agama Islam datang dan diterimah oleh 

masyarakat Pulau Masalima maka do’a-do’a yang selama ini di ucapkan mulai 

ditambahkan do’a-do’a yang ada di dalam ajaran agama Islam seperti pembacaan yang 

diawali dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrahim dan akhiri dengan pembacaan 

surah al-Fatiha, ini dapat kita saksikan pada saat ritual di rumah puggawa, ritual di 

pinggir pantai, ritual di atas perahu, dan di kegiatan umande-mande sebagaimana yang 

di sampaikan oleh Rammo: 

Anna iya tu’u rie padoangang niwaca ilalang di tradisi pattorani do’a anu anu 

nipercayai die maie apa nene-neneta iya nawaca, tappana tia diang pole guru 

topole di Mandar ya nipogaumi pipaturunna apa marakkei tau sirik lao 

dipuang, anna iya tu’u pipaturunna moa mabbacai tau do’a harus’i nipipiddolo 

mabbaca bismillahirrohmanirrahim anna niahiri niwaca pateha supaya 

natarima puang do’ata, anna iya tu’u ria niwacai diigganan ritual mao 
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namabbacami tau padoangang ilalang tradisi pattoraniang165 (Sebenarnya 

do’a-do’a yang dibacakan di dalam tradisi pattorani adalah do’a-do’a menurut 

keyakian kami yang telah digunakan oleh nenek moyang dari dulu, akan tetapi 

setelah seorang guru dari tanah Mandar datang dan mengajarkan sehingga kami 

menerima ajaran itu karena kita takut sirik kepada Allah dan adapun ajarannya 

apabilah kita berdo’a maka harus di mulai dengan membaca 

bismillahirrohmanirrahim dan akhiri dengan pembacaan surah al-Fatiha 

supaya Allah menerima do’a kita dan ini do’a selalu dibacakan dari setiap 

memulai do’a dalam tradisi pattorani). 

 

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulakan 

bahwa dalam tradisi pattorani sebelum ajaran agama Islam mulai dikenal, do’a-do’a 

yang dibacakan adalah do’a-do’a sesuai dengan keyakinan meraka yang telah 

diwariskan dari nenek moyang mereka, akan tetapi setelah ajaran agama Islam mulai 

diajarkan oleh seorang guru yang datang dari tanah mandar mulailah mereka berdo’a 

yang dimulai dengan bismillahirrohmanirrahim dan akhiri dengan pembacaan surah 

al-Fatiha, dan dari uraian ditas pula yang membuktikan bahwa di dalam tradisi 

pattorani terdapat bentuk akulturasi dengan pembacaan do’a yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

2. Barazanji  

Bukan hanya do’a dari ajaran agama Islam yang dapat kita lihat dalam tradisi 

pattorani, akan tetapi pembacaan kitab barazanji juga ada dalam tradisi ini yang 

dibacakan pada saat ritual di atas perahu, dan di kegiatan umande-mande sebaimana 

yang disampaikan oleh M. Basri: 

 
165 Rammo (54 tahun), Kanne Sanddo, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 
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Dilalang tradisi pattoran niwacangangi barasajji mamula ritual di kaloto, di 

kegiatan ummande-mande pertama anna peddaduanna apana niwacangan apa 

iya tu’u issinna barasajji maccarita atuo-tuanna nabitta Muhammad Saw dari 

turunanna, wattunna maranni, naimuane, labbi lao matua anna niakke mijjari 

rasul anna too labbi lao mate.166 (Didalam tradisi pattorani dibacakan kitab 

Barazanji dimulai waktu ritual diatas perahu sampai dikegiatan makan-makan 

pertama sampai makan-makan kedua, kenapa dibacakan sebab didalam kitab 

Barazanji menceritakan kehidupan Nabi Muhammad Saw dari kecil sampai 

dewasa serta sampai tua dan juga diceritakan pada saat pengangkatan menjadi 

Rasul hingga wafat). 

Dan juga halnya yang disampaikan oleh Hasanuddin sebagai tokoh agama di 

Pulau Masalima beliau mengatakan: 

 

Iya tu’u dilalang tradisi pattorani niwacangangi kitta barasajji apa mabbaca 

barasajji sebagai tadda taat’i tau lao disunna na Raulullah Saw apa 

nawengang anna apa napauangang, anna matteladani akhlakna nabi wassa 

ilalang di koroang al-Azhab ayat 21 artina Iya tu’u dilalang diatena nabitta 

Mumahmmad Saw diang pepaturu anu macoa lao o di watatta.167 (Dan didalam 

tradisi pattorani dibacakan kitab barazanji karena membaca barzanji bagian 

dari mentaati dan mengikuti sunnah Rasulullah saw apa yang telah diberikan 

dan apa yang telah disampaikan dan meneladani akhlanya seperti yang 

dijelaskan dalam QS. al-Azhab ayat 21, terjemahan Sesungguhnya telah ada 

pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-

orang). 

 

Dapat dilihat didalam al-Qur’an al-Azhab 33/21 sebagai berikut: 

 

                                            

      

Terjemahan:  

 

 
166 M. Basri (57 tahun), Pak Imam, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 

167 Hasanuddin (61 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022. 
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Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sawitu suri teladan yang baik 

bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan 

hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. 

Sama halnya yang disampaikan oleh Malik sebagai puggawa pattorani di Pulau 

Masalima beliau mengatakan: 

 

Mabbaca barasajji iya tu’u tandda nipurainna nabitta Muhammad Saw anna 

iya tu’u rie mabbaca barasajji samata nipogaui moa diang acara bassa tomi 

tu’u ilalang di tradisi pattoraniang apa mabbaca barasajji namaggapai tau 

amacoangang dilino anna rejeki maidi.168 (Membaca barzanji merupakan 

sebagai wujud kecintaan kepada baginda Muahammad saw. Ketika melakukan 

acara besar dianjurkan dibacakan barzanji seperti halnya dalam tradisi pattorani 

dikarenakan membaca barzanji mendatangkan berkah dan dapat meningkatnya 

kehidupan dunia dan bertambanya reski). 

 

   
Gambar 14 Pembacaan Barazanji di Perahu 

 

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam tradisi pattorani terdapat bentuk akulturasi yang dimana dalam tradisi 

pattorani dibacakannya kitab barazanji pada saat ritual di atas perahu, dan di kegiatan 

umande-mande. Kenapa demikian, karena menurut mereka yaitu masyarakat Pulau 

 
168 Malik (57 tahun), Puggawa kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022 
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Masalima di dalam kitab barazanji menceritakan kehidupan Nabi Muhammad Saw dari 

kecil sampai dewasa serta sampai tua dan juga diceritakan pada saat pengangkatan 

menjadi Rasul hingga wafat dan ini merupakan sebagai wujud kecintaan kepada 

baginda Muahammad Saw. Pembacaan barazanji diyakini mendatangkan berkah dan 

dapat meningkatnya kehidupan dunia dan bertambanya reski. 

 

Gambar 15 Pembacaan Barazanji Makan-makan Kedua 

 

Pada gambar diatas merupakan pembacaan kitab barazanji yang dibacakan oleh 

salah satu tokoh agama di Pulau Masalima pada saat kegiatan makan-makan bersama 

yang diadakan untuk kedua kalinya setelah musim pattorani telah selesai. Pembacaan 

barazanji ini di bacakan agar masyarakat mendapatkan keberkahan dari nabi 

Muhammad Saw dan dari Allah Swt dan memiliki harapan yang besar mudah-mudahan 

musim pattorani dapat kita jumpai kembali di tahun yang akan datang. 

3. Ceramah Agama 

Bukan hanya pebacaan do’a dan kitab al-Barazanji yang dapat dilihat dalam 

tradisi pattorani akan tetapi kita juga dapat menyaksikan ceramah agama pada saat 
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kegiatan makan-makan bersama yang kedua kalinya diadakan setelah musim pattorani, 

ceramah agama disampaikan oleh seorang ustadz yang memberikan nasehat-nasehat 

rasa syukur atas rezeki yang didapatkan selama musim pattorani dan mudah-mudahan 

di musim selanjutnya dipertemukan Kembali. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. 

Basri selaku Imaam di Pulau Masalima sebagai berikut: 

Iya tu’u moa purami pattoraniang mappogaumi tau umande-mande anu 

peddaduanna, anna iya tu’u umande-mandei tau sambile mairrangngi 

paccerama, anna iya tu’u ceramana pipaguru massukurri piwenganna 

puang.169 (Sebenarnya setelah musim pattorani kita mengadakan makan-makan 

bersama pada saat makan bersama kita sambil mendengarkan ceramah agama, 

dan ceramah yang dibawakan adalah nasehat-nasehat kesyukuran atas rezki 

yang didapatkan selam musim pattorani). 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisis bahwa dalam 

tradisi pattorani diadakannya ceramah agama didalam kegiatan makan-makan sebagai 

bukti bahwa terdapat bentuk akulturasi  

4. Sholawatan 

Setelah mendengarkan ceramah agama kita juga dapat menyaksikan lantunan-

lantunan sholawat nabi yang dinyanyikan oleh santri-santri yang diundang untuk 

meramaikan acara makan-makan bersama adapun beberapa judul lagu sholawat yang 

dinyanyikan seperti Ya Nabi Salam Alaika, Sholawat Badar, Sholallahu Ala 

Muhammd, dan lain sebagainya. Seperti yang diutarakan Jaluddin sala satu tokoh 

agama di Pulau Masalima sebagai berikut: 

  

Diwattunna puramo tau mairranggi paccerama malaimi tau sambil mairranggi 

salawa anu napaelongang santri-santri anu niundang, anna iya tu’u salawana 

Ya Nabi Salam Alaika, Sholawat Badar, Sholallahu Ala Muhammd, anna maidi 

ruapai laenna, jari malai tau mottong mairranngi tomading mairranngi rolo 

 
169 M. Basri (57 tahun), Pak Imam, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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labbi miosa maelong.170 (Ketika selesai mendengarkan ceramah maka 

pulanglah kita semua sambil diiringi nyanyian sholawat nabi yang dinyanyikan 

oleh santri-santri yang diundang dan adapun sholwat yang dinyanyikan seperti 

Ya Nabi Salam Alaika, Sholawat Badar, Sholallahu Ala Muhammd, dan lain 

sebagainya. Jadi kita bisa tinggal mendengarkan bagi yang mau mendengarkan 

sampai berhenti bernyanyi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 Nyanyian Sholawat Nabi 

 

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan gambar di atas maka penulis 

menganalisis bahwa dalam tradisi pattorani di kegiatan makan-makan terakhir terdapat 

bentuk akulturasi sebab dalam kegiatan makan-makan bersama dinyanyikannya 

sholwat nabi oleh anak-anak santri, ini mengajarkan kita untuk senang tiasa bersalawat 

kepada nabi Muhammad Saw dan ini dilakukan di dalam kegiatan makan-makan 

bersama sebagai bagian dari tradisi pattorani. 

Dalam tradisi pattorani didalamnya juga terkandung beberapa nilai-nilai 

budaya Islam yaitu: 

1.  Nilai Spritual 

 
170 Jaluddin (55 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pulau Masalima, Sabtu 27 Agustus 2022. 
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 Sebelum dilaksanakan tradisi pattorani maka dilakukan perbaikan alat yang 

digunakan untuk menagkap ikan dan telur serta perahu yang ingin digunakan. Pada saat 

ini pak imam selaku pemimpin ritual diatas perahu terlebih dahulu melakukan 

pembacaan do’a keselamatan, ini dimaksudkan supaya alat maupun perahu yang di 

maksud dapat berfungisi dengan baik serta dapat memperoleh tangkapan yang banyak 

dan memuaskan, demikian juga bagi puggawa dan sawi agar diberi keselamatan pada 

saat menjalankan aktifitas penangkap ikan dan telur ikan terbang. Sebagaimana yang 

diutarakan oleh Tari sala satu puggawa pattorani di Pulau Masalima beliau 

mengatakan bahwa: 

Mo’a nanipogau bomi tradisi pattoraniang nipapiai nasangi alat nanipake 

massaka bau anna kaloto nipake, anna iya tu’u ipak imam mampimpin ritual 

diaya di kaloto nawacangangi padoangang assalamakang, apanna 

nawacangan anna alat nanipake anna kaloto nanipake macoai wattunna 

nanipake sehinggga maidi nipiala ilia dilolangang, bassa toi puggawa anna 

sawi mudah-mudahagi niwengangi assalamakang wattu lao mallolangang 

massaka bau anna tallona tuing-tuing.171 (Pada saat ingin dilakasanakan tradisi 

pattorani semua alat yang mau dipergunakan diperbaiki beserta perahu yang 

akan digunakan, sebelumnya pak imam selaku pemimpin ritual diatas perahu 

membacakan do’a keselamatan, kenapa dibacakan supaya alat yang mau 

digunakan serta perahu yang mau di pergunakan dalam keadaan baik sehingga 

hhasil tangkapan banyak ditempat penangkapan, begitu juga puggawa dan sawi 

mudah-mudahan mendapatkan keselamatan pada saat melakukan proses 

penangkapan ikan dan telur ikan terbang). 

 

  Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulan sikap ini yang telah 

ditunjukkan oleh pak imam merupakan salah satu pencerminan adanya keyakinan 

dalam pelaksanaan tradisi pattorani. Untuk menetapkan bagaimana keterkaitan syariat 

 

171 Tari (35 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 14 September 2022. 
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Islam dalam pelaksanaan tradisi pattorani maka perlu dipahami beberpa persoalan 

yang berkaitan dengan permohonan do’a-do’a dalam agama Islam. Dengan begitu 

dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tradisi pattorni terdapat penyesuaian dengan 

adab do’a secara Islam. Tetapi, para nelayan, selain mengandalkan do’a sebagai bentuk 

permohonan kepada Tuhan, juga mempersiapkan suatu benda, sebagai suatu simbol, 

yang yang menurut keyakinan para nelayan Sebagaimana yang disampaikan oleh Aba 

salah satu puggawa pattorani di Pulau Masalima beliau mengatakan: 

Ilalang tradisi pattoraniang tania sagga merau-rau nipake lao di Puang, tapi 

mappasadia to’o alat sebagai tadda anu napercayai pattorani moa iya tu’u rio 

alat sittengangi pentinna pado’angang mattola abala terutama keluargata dio 

diwanua watutta labba lao massaka bau tui-tuing anna tallona tui-tuing anu 

karabbo sanna egeanna.172 (Didalam tradisi pattorani bukan hanya do’a yang 

diandalkan untuk meminta kepada Tuhan akan tetapi juga mempersiapkan 

suatu benda sebagail simbol yang menurut kepercayaan masyarakat simbol ini 

takkala pentingnya dengan do’a yang mampu menolak bencana terutama 

keluarga yang ditinggalkan di Pulau pada saat pergi menangkap ikan terbang 

dan telur ikan terbang di tempat yang sangat jau). 

 

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

para nelayan selain mengandalkan do’a sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan, 

akan tetapi juga mempersiapkan suatu benda, sebagai suatu simbol, yang menurut 

keyakinan para nelayan bahwa simbol tersebut tak kala pentingnya dengan do’a yang 

memiliki fungsi yang ampuh untuk menolak bencana yang akan ditimpah pada diri 

nelayan dan warga masyarakat terutama keluarga yang ditinggalkan selama pengkapan 

ikan terbang dan telur ikan terbang di laut yang jaraknya beberapa mil yang 

mebutuhkan waktu lama. 

 
172 Aba (40 tahun), Puggawa Kaloto, Wawancara, Pulau Masalima, Rabu 31 Agustus 2022. 
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2.   Nilai Berusaha dan Bekerjasama 

 Tradisi pattorani merupakan bentuk kegiatan sosial yang melibatkan para 

warga masyarakat, sanak pamili serta kaum kerabat guna untuk mencapai suatu 

maksud tertentu. Tahap persiapan tradisi pattorani banyak sekali dilakukan kegiatan 

persiapan seperti membuat songkolo kue ode-ode (umba-umba) dan bubur kacang ijo 

sebagai syarat yang harus ada dalam tradisi pattorani. meskipun dalam tahap persiapan 

penyelenggaraan tradisi banyak dilibatkan oleh orang tua yang lebih paham mengenai 

makna-makna dari setiap simbol benda yang harus ada dalam tradisi tersebut, namun 

tetapi keluarga yang lainnya masi dipekenangkan untuk membatu tahap persiapan 

penyelenggaraan tradisi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jaluddin salah 

satu tokoh agama di Pulau Masalima beliau mengatakan 

Ilalang tradisi pattoraniang maidi to miccoe warga labbi lao sanaeke, 

tnaimuane, anna tomatua. Anna iya tu’u tahap-tahapna ilalang die di teradisi 

e seperti mappapia sokkol, ode-ode, anna lolong, sebagai sara’na ilalang di 

teradisi pattoraniang, meski lebi maidi tia tomatua apa iya towopa tia maissang 

sanna mappapia anna lebih maissang makna-maknana meskipun nipasona 

nasangi mitteroddo.173 (Dalam tradisi pattorani banyak masyarakat yang ikut 

terlibat didalamnya seperti anak-anak, pemuda, dan orang tua. Dan semua 

tahap-tahap didalam tradisi pattorani seperti membuat sokkol, ode-ode, dan 

bubur kacang ijo sebagai syarat didalam tradisi pattorani, meski yang terlibat 

lebih banyak dari orang tua sebab mereka yang lebih pintar dalam membuat dan 

lebih paham arti dari simbol-simbol meski semua diperbolehkan terlibat 

didalamnya). 

 

 

173Hasanuddin (61 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pulau Masalima, Kamis 25 Agustus 

2022 
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Proses sosialisasi juga dapat dilihat dalam pelaksanaan tradisi pattorani dimana 

yang hadir adalah pak Imam (tokoh agama) dan orang-orang tua dan pemuka 

masyarakat serta anak-anak yang turun menyaksikan jalannya tradisi tersebut pada 

waktu pak imam membacakan do’a. Dalam pelaksanaan tradisi ini, yang terlibat 

didalamnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menghindarkan diri dari 

marabahaya yang mengancam yang akan menimpah. Sehingga dengan demikian pada 

perinsipnya terbentuklah suatu kelompok sosial yang dikat dengan satu tujuan. tradisi 

tersebut pada waktu pak imam membacakan do’a.  

Dalam pelaksanaan tradisi ini, yang terlibat didalamnya memiliki tujuan yang 

sama yaitu untuk menghindarkan diri dari marabahaya yang mengancam yang akan 

menimpah. Sehingga dengan demikian pada perinsipnya terbentuklah suatu kelompok 

sosial yang dikat dengan satu tujuan. Dengan demikian dalam tradisi tersebut ada suatu 

aturan yang harus ditaati bagi semua yang hadir, baik benda yang harus ada maupun 

gerak atau aturan. Seluruh aturan-aturan yang ada dalam tradisi yang membentuk 

pranata sosial pada perinsipnya adalah alat yang dapat mempersatukan umat atau 

masyarakat sehingga dengan demikian tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tradisi 

pattorani merupakan sendi kekuatan masyarakat. 

 Pranata sosial tersebut yang lahir dari bentuk kegiatan sosial semacam ini pada 

perinsipnya diikat oleh suatu perasaan yang sama sebagai wujud dari persaudaraan. 

Tradisi pattorani pada perinsipnya adalah wujud kecintaan seseorang terhadap anggota 

masyarakat lainnya, yang ditampilkan dalam bentuk kegiatan permintaan agar 
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terhindar dari maha bahaya yang akan menimpahnya. Hal ini adalah implementasi dari 

rasa persaudaraan yang ada. Islam sangat menganjurkan hal yang demikian.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan dari uraian di atas dan data yang di peroleh melalui wawancara 

maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pulau Masalima merupakan salah satu Dusun yang ada di Desa Pammas berada 

di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dusun Masalima merupakan daerah tersendiri, yakni Pulau Masalima yang 

terletak di pesisir teluk Pangkep. Adapun luas wilayah Pulau Masalima adalah 

kurang lebih 50 ha. Batas-batas wilayah: Sebelah utara berbatasan dengan 

Pulau Saburu, Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Saliriang dan Pulau 

Pammalikang serta, Sebelah barat berbatasan dengan perairan selat Makassar. 

2. Tradis pattorani di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep dilaksanakan sebelum 

kedatangan ajaran agama Islam sekitar tahun 1950an yang dilatar belakangi 

atas dasar kepercayaan masyarakat yang bersifat mitos dan berdasarkan 

petunjuk dari mimpi seseorang. Masyarakat percaya bahwa di laut terdapat 

benda-benda dan makhluk halus yang dapat mengancam keselamatan para 

pelaku nelayan. Masyarakat di Pulau Masalima yakin dan percaya bahwa lautan 

adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagaimana ajaran agama Islam yang 

mereka yakini dan dianut selama ini. 
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3. Sebelum melakukan penangkapan ikan terbang dan mengumpulkan telur ikan 

terbang dilaut, untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: mabbeso 

kaloto, ma’sisi kaloto, mapparara kaloto, dan masai’sai daung ajjoro. Adapun 

rangkaian tradisi pattorani pertama dirumah puggawa dilanjutkan di pinggir 

pantai kemudian diatas perahu dengan beberapa ritual yaitu: parenta pakkaja, 

appassili biseang, dan accaru-caru beseang. Setelah semuanya selesai 

dilaksanakan maka dibolekanlah berangkat para nelayan pattorani. Selama 

nelayan pattoraani melakukan aktifitas di laut, istri-istri nelayan melakukan 

umande-mande bersama di dekat jembatan seusai umande-mande diadakan 

pula kegiatan pamacca. Setelah musim pattorani maka diadakan mande-mande 

untuk kedua kalinya akan tetapi tempatnya sudah berbeda melainkan diadakan 

di tibbor (ujungnya) Pulau masalima sambil mendengarkan ceramah agama dan 

sholawatan. 

4. Dalam pelaksanaan tradisi pattorani terdapat bentuk akulturasi yaitu: Do’a, 

pembacaan barazanji yang dibacakan pada saat ritual di atas perahu di kegiatan 

umande-mande (makan bersama). Bukan hanya pebacaan kitab barazanji akan 

tetapi kita juga dapat melihat dan menyaksikan ceramah agama dan sholawatan 

pada saat kegiatan makan-makan bersama yang kedua kalinya diadakan setelah 

musim pattorani, ceramah agama disampaikan oleh seorang ustadz yang 

memberikan nasehat-nasehat rasa syukur atas rezeki yang didapatkan selama 

musim pattorani dan mudah-mudahan di musim selanjutnya dipertemukan 
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Kembali. Didalam tradisi pattorani didalamnya juga terkandung beberapa 

nilai-nilai budaya Islam yaitu: nilai spritual dan nilai bekerjasama. 

 

B. Implikasi Penelitian  

  Dari beberapa kesimpulan diatas maka implikasi penelitian dari tesis ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk melestarian kebudayaan memang seharusnya dilakukan penelitian demi 

terjaganya nilai-nilai luhur dengan konsep budaya yang lebih maju dengan 

mengandung nilai estetika.  

2. Bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi pattorani diharapkan dapat 

mengurangi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.  

3. Mahasiswa khusus jurusan Sejarah dan Peradaban Islam agar tetap aktif untuk 

melakukan penelitian lapangan dan mengembangkan kompetensinya tentang 

nilai-nilai luhur kebudayaan yang lebih maju. 

4. Pada umumnya masyarakat di Pulau Masalima Kabupaten Pangkep belum 

menghayati akan nilai-nilai luhur agama Islam sehingga masi terdapat 

pencampuran antara syariat Islam dengan adat tradisi, oleh sebab itu pendidikan 

dan pengajaran perlu dikembangkan.  
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