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ABSTRAK 

Nama : Nurfitrah 

NIM : 400200118127 

Judul : Tradisi Makkuliwa Lopi pada Masyarakat Mandar di 
Kabupaten Majene (Studi Budaya Islam) 

Pokok masalah penulisan ini adalah “Bagaimana Tradisi Makkuliwa Lopi 
pada Masyarakat Mandar di Kabupaten Majene (Studi Budaya Islam)”, dengan 
sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Eksistensi tradisi makkuliwa lopi pada 
masyarakat Mandar di  Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten 
Majene? 2) Bagaimana wujud tradisi makkuliwa lopi pada masyarakat Mandar di 
Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupeten Majene? Dan 3) Bagaimana 
bentuk realisasi unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam tradisi 
makkuliwa lopi pada masyarakat Mandar di Kelurahan Mosso Kecamatan 
Sendana Kabupeten Majene? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang 
berlokasi di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupeten Majene. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Historis, Sosiologi, 
Antropologi dan Agama. Adapun metode yang digunakan penulis yaitu pertama 
observasi, peneliti mengamati langsung objek penelitian dengan tujuan untuk 
mengetahui aktivitas masyarakat atau Tradisi Makkuliwa Lopi pada Masyarakat 
Mandar di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene (Studi 
Budaya Islam), kedua wawancara, peneliti memperoleh wawancara langsung dari 
masyarakat di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dan 
ketiga, melalui dokumentasi peneliti mengambil data berupa gambar atau video 
terkait, tradisi makkuliwa lopi pada masyarakat mandar di Kelurahan Mosso 
Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi makkuliwa lopi 
merupakan tradisi ma‟baca-baca ketika ada sebuah perahu baru atau lama yang 
akan dipakai melaut dimana perahu tersebut terlebih dahulu dikuliwa. Tradsi ini 
juga diartikan sebagai doa keselamatan baik untuk nelayan maupun untuk perahu 
itu sendiri ketika berada di laut. Dalam perkembangan makkuliwa lopi,  masyrakat 
Kelurahan Mosso sampai saat ini masih melakukan tradisi tersebut, meskipun 
tradisi tersebut sudah mengalami perkembangan baik dari segi pelaksanaannya 
maupun dalam segi pemahamannya. Dalam tradisi makkuliwa lopi memiliki 
beberapa prosesi, yaitu Proses yang pertama adalah makkuliwa lopi, yang kedua 
adalah mapposiq (Mengisi jiwa), , kemudian proses setelah makkuliwa lopi yaitu 
bua’ (penurunan perahu). Adapun unsur-unsur yang terkandung yaitu dimensi 
religi, gotong royong, sosial, dan kederhanaan. 

Dari penelitian ini diharapkan kepada masyarakat Mandar khususnya di 
masyarakat kalangan nelayan untuk senantiasa melestarikan dan menjaga budaya 
atau tradisi yang sudah ada di daerah kita yang memperkaya kearifan lokal 
Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai wilayah yang 

menghampar dari ujung Utara Pulau sampai ke bagian Timur di Merauke. 

Selanjutnya, Indonesia juga terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang kaya 

akan keanekaragaman budaya tradisi yang unik dan khas di setiap daerah yang 

ada di Indonesia. Budaya lokal di Indonesia mengalami perkembangan yang besar 

karena mempunyai nilai yang tinggi di mata dunia, sehingga dapat menarik minat 

wisatawan lokal, nasional dan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. 

Budaya lokal adalah budaya asli atau budaya yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat yang kemudian diwariskan secara turun temurun. Di daerah terjadi 

interaksi antara masyarakat dan masyarakat lain, masyarakat dan lingkungannya 

membangun suatu kesatuan yang menyempurnakan dan membangun kebudayaan. 

Kebudayaan inilah yang merupakan hasil dari interaksi masyarakat setelah sekian 

lama. Kebudayaan merupakan hasil dari kegiatan dan penciptaan batin manusia 

seperti, kepercayaan dan adat istiadat. 

Secara etimologi, kebudayaan berasal dari kata Sansekerta buddhayah, 

yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal‟‟. Dengan 

demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan akal, rasa dan karsa 

sedangkan kebudayaan adalah hasil dari karsa dan rasa itu.
1
 

C. A Van Peursen mendefinisikan bahwa kebudayaan diartikan sebagai 

sebuah kata benda yang berhubungan dengan barang-barang kebudayaan seperti 

karya-karya kesenian, alat-alat, bangunan-bangunan dan sebagainya. Kemudian, 

kata kebudayaan ini mengalami pergeseran makna. Dulu kata “kebudayaan” 

                                                                

1Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. VIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1990), h. 181. 
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sangat kaku, kini kebudayaan lebih dikenal sebagai sebuah kata kerja. 

Kebudayaan kini dihubungkan dengan berbagai kegiatan manusia seperti upacara-

upacara, proses pekerjaan, perkawinan dan sebagainya. Sebab itulah, kebudayaan 

kemudian juga termasuk “tradisi”. Kemudian, tradisi diterjemahkan sebagai 

pewarisan atau penerusan norma-norma, adat-istiadat, maupun kaidah-kaidah.
2
 

Antara manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat, karena 

manusia merupakan bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri. Hampir semua 

tindakan manusia adalah produk kebudayaan kecuali sifat naluri manusia yang 

tidak termasuk bagian dari kebudayaan. Tindakan manusia yang berupa 

kebudayaan yang dibiasakan dengan cara belajar seperti proses internalisasi, 

sosialisasi dan akulturasi. Oleh karena itu, kebudayaan bukanlah hal yang statis 

dan kaku, melainkan bisa berubah sesuai  keadaan  sosial  yang  ada. Sebagaimana 

yang dikatakan Van Peursen (1988), bahwa budaya semestinya diberlakukan 

layaknya kata kerja, bukan kata benda. Maksudnya, budaya dalam suatu 

masyarakat akan terus berubah-ubah,sekalipun itu sebuah tradisi.
3
 

Tradisi merupakan salah satu bagian dari budaya. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun dari 

nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat atau dapat diartikan sebagai 

penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling 

baik dan benar. Secara terminologi, tradisi berasal dari bahasa Inggris, tradition 

yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian lain, tradisi adalah 

sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu 

                                                                

2C.A Van Peursen, Strategi Kebudayaan, terj (XXl: Yogyakarta Kanisius, 2013), h. 11 

3Rusmin Tumanggor, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (cet, I; Jakarta: Kencan, 2010), 

h.17 
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kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu dan 

agama.
4
 

Indonesia memiliki berbagai macam keragaman budaya dan tradisi unik. 

Provinsi Sulawesi Barat misalnya, yang menjadi daerah asal penulis memiliki 

tradisi yang beragam pula. Tepatnya di pantai barat Sulawesi Selatan, sepanjang 

Selat Makassar, bermukim orang Onto, To-Mangkasa’ ke utara, dipertemukan 

dengan To Mandar. Istilah To Mandar merupakan sebutan suku bagi penduduk 

provinsi Sulawesi Barat.
5
 

Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi ke 33 yang memisahkan diri 

dari provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004 dengan ibu Kota provinsi 

Mamuju. Wilayah Sulawesi Barat didiami oleh suku Mandar yang menjadi suku 

terbanyak di daerah ini. Mandar mempunyai 2 penafsiran yaitu Mandar sebagai 

bahasa serta Mandar selaku federasi kerajaan kecil. Kata Mandar selaku sungai, 

dimana sungai selaku sumber kehidupan untuk warga, orang Mandar diketahui 

dengan kerendahan hati, namun mempunyai kekuatan yang tak tertandingi.  

Suku Mandar merupakan suku di Indonesia yang mempunyai budaya 

maritim.  zaman dahulu, masyarakat serta kebudayaan Mandar tumbuh dan 

berkembang di sekitar pantai barat Sulawesi yang menjadi kesatuan serta 

persekutun 14 kerajaan yang bertetangga dan memiliki satu kesatuan budaya. 

Persekutuan itu dikenal dengan sebutan “Pitu baqbana binanga, pitu ulunna 

saluq‟‟ wilayah yang memiliki persekutuan tujuh keraajaan yang terletak di 

wilayah pesisir pantai dan tujuh kerajaan yang terletak di wilayah pegunungan. 

                                                                

4Emawati, ‟Islam dan Tradisi Lokal‟‟, vol. 9 no.2 (September 2018): h.18. 

https://www.google.com/irl?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.researchgate.net/publicatio

n/333_Islam_dan_Tradisi_Lokal&ved=2ahUKEwiU5rzX89jkAhWFfn0KHe. 

5Bodi, Muh. Idham Khalid dan Ulfiani Rahman, Bahasa, Busana Mandar. (Tangerang: 

Nuqtah, 2006). 

https://www.google.com/irl?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.researchgate.net/publication/333_Islam_dan_Tradisi_Lokal&ved=2ahUKEwiU5rzX89jkAhWFfn0KHe
https://www.google.com/irl?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.researchgate.net/publication/333_Islam_dan_Tradisi_Lokal&ved=2ahUKEwiU5rzX89jkAhWFfn0KHe
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Dilihat dari persekutuan kerajaan-kerajaan di Mandar memberikan 

gambaran tentang lingkungan alam masyarakat Mandar, secara geografi mendiami 

dua bentuk alam yakni daerah pantai dan daerah pegunungan, yang kedua bentuk 

alam ini membentuk dua kebudayaan yakni kebudayaan maritim yang mengelola 

hasil laut dan budaya agraris dengan cara bercocok tanam. Namun demikian 

pencitraan masyarakat luar terhadap masyarakat Mandar menganggap mereka 

sebagai masyarakat maritim yang kehidupannya tergantung pada laut.
6
 

Masyarakat Mandar diketahui sebagai masyarakat yang handal di laut jadi 

masyarakat Mandar sering juga dikenal dengan sebutan pelaut ulung, tak heran 

bila masyarakat Mandar kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan. 

Kelebihan kemaritiman masyarakat Mandar bisa dilihat dari keahlian 

masyarakatnya mengciptakan teknologi perikanan seperti rumpon, Perahu Sandeq 

serta menangkap ikan sambil menyelam di tengah laut. 

Dalam kehidupan nelayan Mandar ada suatu tradisi yang diwariskan 

secara turun-temurun dikalangan masyarakat. Para nelayan mempunyai pemikiran 

serta praktik - praktik ritual terpaut pekerjaannya. Praktik- praktik ritual yang 

dicoba oleh komunitas nelayan meyakini laut selaku sumber pemasukan serta 

menaruh banyak rezeki, namun pula beresiko untuk keselamatan nelayan. Perihal 

ini berkaitan dengan profesi nelayan yang dikira pekerjaan keras, menantang serta 

memerlukan keberanian. 

Terkait dengan tradisi, ritual-ritual nelayan oleh komunitas nelayan itu 

memiliki pandangan dan tata cara khusus dalam pelaksanaannya. Hal ini berkaitan 

dengan persoalan pekerjaannya di laut yang dianggap sangat keras dan 

menantang. Sebagaimana lazimnya, melaut itu membutuhkan keberanian untuk 

dapat beraktivitas di perairan, menghadapi berbagai jenis angin, iklim dan ombak. 

                                                                

6Shifuddin Bahrun, Tenuan Traditional Sutra Mandar di Sulawesi Barat, (Edisi I, Jakarta, 

2009), hxii 



5 
 

 

Keadaan iklim yang berubah-ubah mendatangkan angin yang berbeda pula dan 

berpengaruh terhadap waktu dan arah melaut nelayan. Persoalan itu yang menjadi 

tantangan bagi para nelayan untuk diprediksi, sehingga menjadikan profesinya 

tersebut berada pada lingkup ketidakpastian.
7
 

Salah satu tradisi yang dilakukan oleh nelayan Mandar yaitu tradisi 

makkuliwa lopi. Tradisi makkuliwa lopi ini merupakan tradisi nelayan Mandar 

yang mengadakan syukuran atau ma’baca (dalam istilah Mandar) ketika sebuah 

lopi (perahu) baru atau telah jadi dan siap pakai, sebelum diturunkan ke laut, 

dipanjatkan doa guna memperoleh assalamakang (keselamatan) dalam setiap 

perjalanannya di laut, baik keselamatan bagi posasiq (istilah bagi pelaut Mandar 

atau dapat pula diartikan sebagai nelayan) maupun bagi perahu itu sendiri. Tradisi 

ini dilakukan sebagai bentuk jamuan pertemuan antara perahu dan pengguna 

perahu dengan laut sebagai tempat mengais rezeki agar kiranya pula dapat 

bersahabat langsung dengan berbagai jenis iri’ (angin) dan lembong (ombak).
8
 

Kuliwa dalam Bahasa Mandar yang berarti „‟seimbang‟‟, dan 

„‟makkuliwa‟‟ berarti “menyeimbangkan‟‟. Dalam kaitannya dengan ritual 

nelayan, makkuliwa adalah doa selamatan. Doa ini dimaksudkan agar tatanan 

kehidupan, baik darat maupun laut senantiasa berada dalam keseimbangan, tidak 

saling mengganggu dan merusak, sehingga bisa hidup tenang.
9
 

Kehidupan masyarakat Mandar tidak lepas dari ritual-ritual sakral 

termasuk ritual nelayan dalam mencari rezeki di laut. Nelayan Mandar meyakini 

bahwa laut memiliki kekuatan ghaib atau penjaga laut sehingga mereka sangat 

                                                                

7Arfuddin Ismail, Agama Nelayan (I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 1-2. 

8Goncing, Isna Arliana. (2017). Tradisi Makkuliwa Lopi dalam Masyarakat Mandar 

Majene (Tinjauan Filosofis) (Skripsi). Makassar: UIN Alauddin Makassar. 

9Muhammad Amrullah, „‟Representasi Makna Simbolik dalam Ritual Perahu Tradisional 

Sandeq Suku Mandar di Sulawesi Barat‟‟. Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

2015), h.102 
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menghargai dan menghormati laut sama kuatnya dengan keyakinan kepada 

Puangalla Taala (Allah Subhanahu wa ta‟ala). Tujuan dari ritual di laut dalam 

tradisi lisan Mandar yaitu untuk mendapat perlindungan dari Allah, mendapatkan 

rezeki dan terhindar dari marabahaya di laut.
10

 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tradisi maakkuliwa lopi memiliki 

daya tarik untuk diangkat menjadi sebuah penelitian secara ilmiah guna 

mengungkap dan melengkapi sejarah kebudayaan Mandar yang menjadi identitas 

masyarakat Majene.oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Tradisi Makkuliwa Lopi pada Masyarakat Mandar di Kabupaten 

Majene (Studi Budaya Islam)”.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi 

pokok masalah dalam hal ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tradisi makkuliwa 

lopi pada masyarakat Mandar di Majene Sulawesi Barat Dengan sub masalah: 

1. Bagaimana Eksistensi tradisi makkuliwa lopi pada masyarakat Mandar di 

Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene? 

2. Bagaimana wujud tradisi makkuliwa lopi pada masyarakat Mandar di 

Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupeten Majene? 

3. Bagaimana bentuk realisasi unsur-unsur budaya Islam yang terkandung 

dalam tradisi makkuliwa lopi pada masyarakat Mandar di Kelurahan 

Mosso Kecamatan Sendana Kabupeten Majene?  

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus  pada tradisi makkuliwa lopi pada masyarakat Mandar 

di Kabupaten Majene. 

                                                                

10Arifuddin Ismail, Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal, h. 154 
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2. Deskripsi Fokus 

Dari penjelasan di atas maka peneliti akan mendiskripsikan historitas 

tradisi dan wujud tradisi Makkuliwa Lopi pada Masyarakat Mandar di Kabupaten 

Majene (Studi Budaya Islam), maka penulis memberikan deskripsi terhadap fokus 

penelitian yaitu: 

Pertama, penulis ingin meninjau bagaimana eksistensi tradisi makkliwa 

lopi di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene yaitu bagaimana 

sejarah awal munculnya tradisi makkuliwa lopi dan bagaimana sejarah 

perkembangan tradisi makkuliwa lopi di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana 

Kabupaten Majene. 

Kedua, penulis ingin melihat bagaimana wujud tradisi makkuliwa lopi 

yaitu bagaimana proses pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi dan bagaiman makna 

simbol yang terdapat dalam tradisi makkuliwa lopi di Kelurahan Mosso 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. 

Ketiga, penulis ingin melihat tentang bagaimana realisasi unsur-unsur 

budaya Islam yang terkandung dalam tradisi makkuliwa lopi di Kelurahan Mosso 

Kecmatan Sendana Kabupaten Majene. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah salah satu aspek penting dari sebuah penelitian 

untuk menemukan tulisan yang berkaitan dengan judul ini, dan juga merupakan 

tahap pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. Adapun literatur-literatur tersebut sebagai berikut: 

1. Buku yang ditulis oleh Ridwan Alimuddin pada tahyun 2005 yang 

berjudul “Orang Mandar Orang laut: Kebudayaan Bahari Mandar 

Mengarungi Gelombang Perubahan. Dalam buku ini menjelaskan 

mengenai keadaan Mandar pada zama dahulu hingga sekarang  sebagai 
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suku maritim, pengalaman akan ketangguhan nelayan Mandar di laut, jenis 

perahu yang biasa dgunakan nelayan Mandar dan proses pembuatannya, 

hingga kuliner khas Mandar  dari hasil tangkapan di laut. Di buku inijuga 

membahas mengenai ritual-ritual nelayan yang menjadi prasyarat yang 

dilakukan sebelum melaut. 

2. Jurnal Aksara karya Sastri Sunarti pada tahun 2017 yang berjudul 

Kosmologi Laut dalam Tradisi Lisan Orang Mandar di Sulawesi Barat. 

Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kosmologi laut 

dipresentasikan dalam tradisi lisan orang Mandar yang terdapat dalam 

ritual dan cerita lisan yang berkaitan dengan laut. Terdapat dua ritual 

penting dalam tradisi lisan masyarakat pesisir Mandar, yakni ritual 

mappandesasi dan ritual makkuliwa. Kedua ritual tersebut berhubungan 

dengan laut. Ada empat jabatan penting pemegang warisan tradisi lisan 

tersebut yaitu tokoh pembuat perahu, pawang perahu, pemilik perahu, 

nelayan dan Ulama atau Annangguru. Dalam jurnal ini juga membahas 

mengenai pembuktian orang Mandar sejati dengan keberadaannya di laut. 

Laut sebagai sumber kehidupan dan juga penyeimbang dimana sebagai 

sumber kebaikan, keberuntungan dan sebagai sumber malapetaka dan 

bencana. 

3. Jurnal Walasuji ditulis oleh Ansaar, “Nilai Budaya dalam Upacara 

Makkuliwa Pada Komunitas Nelayan di Pambusuang Polewali Mandar”. 

Tulisan tersebut mendeskripsikan tradisi makkuliwa dimulai dari waktu 

pelaksanaan, segala bentuk persiapan, dan proses ritual sampai selesai. 

Dalam tulisan tersebut, terdapat pula uraian tentang nilai budaya yang 

terkandung dalam tradisi makkuliwa, seperti nilai musyawarah, nilai 
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religius, nilai sosialisasi, nilai solidaritas, nilai seni, nilai kecermatan atau 

ketelitian, dan nilai kepatuhan atau ketaatan. 

4. Skripsi Muhammad Amrullah pada tahun 2015 yang berjudul, 

„‟Representasi Makna Simbolik dalam Ritual Perahu Tradisional Sandeq 

Suku Mandar di Sulawesi Barat. Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada 

ritual pembuatan perahu tradisional sandeq yang terdiri dari tiga tahap 

yaitu ritual proses awal pembuatan perahu, proses pembuatan perahu dan 

setelah pengerjaan perahu atau upacara peluncuran. Dalam penelitian ini 

juga membahas mengenai pesan simbolik yang diungkapkan dalam ritual 

ini berupa pengharapan akan keselamatan dan kemudahan rezeki.  

5. Skripsi  Kiraman, “Pengaruh Tradisi Makkuliwa Terhadap Masyarakat 

Mandar”. Dalam skripsi tersebut membahas epistemologi tradisi 

makkuliwa dan pergumulannya dengan tradisi Islam, serta pengaruh tradisi 

makkuliwa terhadap kehidupan masyarakat Mandar secara umum.  

Adapun keterkaitan antara  karya tulis diatas dengan pembahasan 

penelitian ini adalah terletak pada tema penelitian yaitu membahas mengenai 

kearifan lokal masyarakat Mandar, hal ini didasari pada tradisi-tradisi nelayan 

dalam tradisi bahari Mandar. Adapun yang menjadi pembeda dari karya 

sebelumnya dengan penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian. Karya tulis diatas 

berlokasi di Kabupaten Polewali Mandar sedangkan penulis memilih Kabupaten 

Majene sebagai lokasi penelitian. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk merekontruksi sejarah lahirnya tradisi makkuliwa lopi pada masyarakat 

Mandar di Kabupaten Majene.  
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b. Untuk mendeskripsikan wujud tradisi makkuliwa lopi pada masyarakat 

Mandar di Kabupaten Majene.  

c. Untuk mendeskripsikan bentuk realisasi unsur-unsur budaya Islam dalam 

tradisi makkuliwa lopi pada masyarakat Mandar di Kabupaten Majene. 

2. Keguanaan Penelitian 

Adapun keguanaan penelitian dalam penulisan draf ini adalah sebagai 

berikut: 

a.  Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkhusus 

pada bidang ilmu pengetahuan Sejarah dan kebudayaan Islam.Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian kedepannya sehingga dapat menjadi 

salah satu sumber referensi dalam mengkaji suatu tradisi khususnya tradisi 

makkuliwa lopi lebih mendalam dan untuk kepentingan ilmiah lainnya.  

b.  Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk para budayawan dan 

masyarakat umum untuk selalu menjaga dan melestarikan kebudayaannya sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Terkhusus untuk pemerintah setempat agar dapat 

memberikan perhatiannya pada aspek-aspek tertentu guna perkembangan budaya 

masyarakat sebagai kearifan lokal. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Kebudayaan 

Kata Kebudayaan berasal dari kata budh budidaya dalam bahasa sensekta 

yang berarti akal, Sehingga kebudayaan di artikan hasil pemikirab atau akal 

manusia.
11

11
 Konsep kebudayaan mengacu pada manusia sebagai warga masyarakat 

yang merupakan prasyarat dasar bagi komponen-komponen seperti system symbol 

bahasa dan pengrtahuan kepercayaan, kesenian hukum, adat-istiadat dan 

seterusnya untuk kebudayaan.
12

  

1. Akulturasi 

Akulturasi adalah proses pertemuan unsur-unsur dari berbagai kebudayaan 

yang berbeda yang di ikuti dengan pencampuran unsur-unsur tersebut. Misalnya, 

proses pencampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling 

mempengaruhi.  

Akulturasi dapat terwujud melalui kontak budayayang bentuknya 

bermacam-macam, antara lain sebagai berikut: 

a. Kontak sosial dapat terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, sebagaian 

masyarakat, atau bahkan antar individu dalam dua masyarakat.  

b. Kontak budaya dapat terjadi dalam suasana bersahabat atau suasana 

bermusuhan. 

                                                                

11Sarinah, „’ilmu sosial budaya dasar” (cet.1 yogyakarta:  deepublish publisher, 2019), 

h.11 

12Bambang KaswantiPurwo, “Kajian Serba Logistik” (cet.1 jakarta: PT BPK Gunung 

mulia, 2000), h. 10 
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c. Kontak budaya dapat terjadi antara kelompok yang menguasai dan di kuasai 

dalam seluru unsur budaya, baik dalam ekonomi, bahasa, teknologi, 

kemasyarakatan, agama, kesenian, maupun ilmu pengetahuan. 

d. Kontak budaya dapat terjadi diantara mayarakat yang julmah warganya 

banyak atau sedikit. 

e. Kontak budaya dapat terjadi dalam ketiga wujud budaya, baik sistem budaya, 

sistem sosial, maupun unsur-unsur budaya fisik. 

Hasil proses akulturasi budaya lebih didasarkan pada kekuatan setiap 

budaya. Semakin kuat setiap budaya maka semakin cepan memengaruhi budaya 

lainnya.
13

 

Akulturasi merupakan pencampuran dua unsur budaya atau lebih yang 

bersifat melengkapi tanpa menghilangkan corak yang lama proses akulturasi 

sudah ada sejak dulu tetapi proses akulturasi dengan sifat khusus baru ada ketika 

kebudayaan-kebudayaan bangsa eropa barat mulai menyebar ke daera-daerah lain 

di muka bumi pada aal abab ke 15 dan mulai mempengaruhi masyarakat-

masyarakat suku bangsa di afrika, asia, oseania, amerika utara dan amerika latin.
14

 

2. Asimilasi 

Asimilasi dapat dikatakan sebagai proses sosial yang ditandai adanya 

usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat pada orang-

perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha 

guna mempererat kesatuan tindakan, sikap dan proses-proses mental dan 

memperhatikan kepentingan bersama. 

                                                                

13Nana saputriana, dkk, “Ilmu Pengetahuan Sosial” (Makassar: Gravindo media pratama, 

2016), h. 87 

14 Iwansyah, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Mattodoq 

Boyang di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, “Skripsi”, h.11 
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Secara umum, asimilasi adalah sebuah proses berbaurnya dua atau lebih 

kebudayaan yang berbeda, yang kemudian membentuk suatu kebudayaan baru 

dan kebudayaan asli hilang oleh pembaruan budaya yang berbeda. Pembaruan dua 

atau lebih kebudayaaan tersebut membentuk suatu kebudayaan yang baru dan 

tidak memiliki lagi ciri kebudayaan yang lama.
15

 

Asimilasi adalah proses sosial yang timbul apabila golongan-golongan 

manusia dengan latar belakang kebudayaaan yang berbeda saling bergaul 

langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan masing-

masing golongan tersebut menjadi berubah dan juga unsur-unsur dari masing-

masing berubah wujud menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya 

golongan-golongan yang tersangkut dalam suatu proses asimilasi adalah golongan 

mayoritas dan golongan minoritas. Golongan-golongan minoritas itulah yang 

berubah sifat dari unsur-unsur kebudayaannya dan menyesuaikannya dengan 

unsur-unsur kebudayaan yang mayoritas sehingga lambat laun kebudyaan 

minoritas akan berubah menjadi kebudayaan yang mayoritas.
16

 

3. Difusi 

Difusi adalah proses penyebaran dari suatu daerah ke daerah lain yang 

terjadi secara langsung atau tidak langsung. Difusi dapat terjadi dsalam satu 

kelompok masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Difusi dalam satu 

kelompok masyarakat dapat terjadi jika: 

a. Adanya pengakuan dari masyarakat bajwa unsur baru tersebut berguna  

b. Tidak adanya unsur kebudayaan asli yang menimbulkan penolakan 

masyarakat terhadap kebudayaan baru. 

                                                                

15Dyastriningrum, Antropologi, XI, (Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniorah, UIN 

Alauddin Makassa, 2018), h. 43 

16Armen, Buku Ajar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar”, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 

2012), h.7  
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c. Unsur kebudayaan baru tidak bertentangan dengan kebudayaan lama. 

d. Masyarakat memiliki peranan sosial yang bersifat mendukung penerimaan 

dan pengembangan kebudayaan baru. 

e. Pemimpin masyarakat tersebut dapat membatasi proses difusi 

Difusi antar masyarakat di pengaruhi dapat terjadi jika: 

a. Ada kontak antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain 

b. Masyarakat mampu mendemonstrasikan manfaat penemuan baru tersebut 

c. Masyarakat mengakui kegunaan penemuan baru tersebut 

d. Tidak ada unsur kebudayaan lain yang menyaingi unsur penemuan baru 

tersebut 

e. Masyarakat berperan dalam penyebaran penemuan baru tersebut 

f. Ada paksaan untuk menerima unsur baru tersebut 

Proses difusi ini dapat berlangsung secara damai atau secara paksa. Contoh 

difusi secara damai adalah masuknya kebudayaan Hindu di Indonesia. Contoh 

difusi secara paksa adalah masuknya kebudayaan barat pada masa penjajahan 

belanda.
17

 

B. Fungsi tradisi dalam masyrakat 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi dalam bahasa latin tradition, diteruskan atau kebiasaan, dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama 

dan menjadi bagian darikehidupan suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari 

suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama, hal yang paling 

mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke 

generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya hasl itu, suatu tradisi 

                                                                

17Kun Maryati dan Juju Surwati, Sosiologi (Jakarta:  Erlangga, 2001), h.127 
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dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan 

yang turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat.
18

 

a. Tradisi Islam 

Islam tradisi merupakan suatu model akulturasi yang tidak stagnan, dan 

terus berlangsung secara kompetibel dan kontekstual. Tibi mengusulkan perlunya 

upaya melihat Islam dalam kerangka models of reality (model-model dari realitas) 

dan models for realitiy (model-model untuk realitas. Di sisi lain, model untuk 

realitas bersifat abstrak, berupa teori, dogma dan doktrin yang bukan merupakan 

kongruensi struktual.
19

  

Islam didalamnya mengandung arti sebuah makna, secara teoretis Islam 

adalah sebuah kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi, dan 

mewarnai tingkah laku individu. Menguraikan tradisi Islam yang tumbuh di 

kelompok masyarakat tertentu adalah menelusuri karakteristik Islam yang 

terbentuk dalam tradisi populer. Tradisi secara umum dipahami sebagai 

pengetahuan, doktrin, kebiasaa, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun-

temurun termasuk cara penyampaian sebuah pengetahuan, doktrin, dan praktek 

tersebut.
20

 

Tradisi Islam yang sering dilaksanakan atau dijalankan oleh masyarakat 

adalah contohnya; perayaan Idul Adha dan Idul Fitri, Maulid Nabi, dan Isra‟ 

Mi‟raj. Sebelum hari perayaam Idul Fitri tiba saat-saat itulah sebagai orang Islam 

harus melaksanakan kewajiban yang utama yaitu puasa d bulan Ramadhan, 

contohnya; banyak dijumpai di Masjid atau mushalla ketika selesai salam dari 

                                                                

18Koentjaranigrat, Kebudayaan Metalitas dn Pembangunan, (Cet.I Jakarta: Grameda, 

1987), h.5-8  

19Arifuddin Ismail, Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.23. 

20Muhaimin AG, Islam: dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon, (Ciputat: 

Logos Wacana Ilmu, 2001), h.11. 
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shalat Terawih dikumandangkan bacaan-bacaan shalawat dan do‟a, membaca 

shalawat di antara bilangan rakaat shalat Terawih bukan saja menjadi kebiasaan 

bagi umat Islam di Nusantara, tetapi juga dilakukan oleh sebagian umat Islam dari 

Yaman dimana ada banyak ulama Yaman yang berdakwah ke Nusantara.
21

 

b. Tradisi Lokal 

Tradisi lokal merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hendaknya 

dipertahankan karena mengandung nilai kesetiakawanan sosial.  Dalam setiap 

tradisi terkandung nilai kemasyarakatan yang menjadi pedoman berperilaku dalam 

kehidupan di lingkungan sosial.  Kondisi empiris memperlihatkan, bahwa 

penyelenggaraan tradisi mampu melibatkan dan menyatukan masyarakat dari 

berbagai latar belakang suku, status sosial, atau ekonomi.
22

 

Dalam kebudayaan di Indonesia tradisi lokal sangat beragam. Beberapa 

daerah memiliki tradisi tersendiri yang mampu menunjukkan keunikan bagi 

daerah tersebut. Kebudayaan dapat dituangkan dalam sebuah karya sastra 

sehingga bisa dinimakti oleh pembaca sebagai bentuk melestarikan tradisi lokal 

yang ada sejak dahulu.
23

 

2. Fungsi Tradisi dalam Masyarakat 

Menurut Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka 

sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”.  Maka Shils Menegaskan, suatu 

tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain: 

a. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah 
                                                                

21Muhammad Ma‟ruf Khazim, Jawaban Amaliyah dan Ibadah Yang Dituduh, (Surabaya: 

Al-Miftah, 2013), h.47. 

22Listyawati dan Akhmad Implementasi Nilai Kesetiakawanan Sosial dalam Tradisi Sewu 

IngkungImplementation of Social Solidarity Values in the Sewu Ingkung Tradition Andayani 

Jurnal PKS Volume 19 Nomor 1 April 2020, h.36 
23Alfina Dwi Damayanti, Tradisi Lokal alamd Novel Kitab Omong Kosong Karya Seno 

Gumira Ajidarma (Kajian Antropologi Sastra) Bapala, Volume 8 Nomor 04 Tahun 2021 hlm. 132 
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contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan 

masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa. Sedangkan Tradisi daerah, 

kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau 

anggotanya dalam bidang tertentu. 

b. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan 

kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang 

lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat 

berada dalam krisis. 

c. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan 

aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. 

Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai keyakinan 

demikian” meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan 

tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di 

masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah 

menerima sebelumnya. 

d. Tradisi berfungsi sebagai penyedia fragmen warisan yang historis. Tradisi 

merupakan gagasan dan juga bentuk material yang bisa digunakan manusia 

dalam berbagai tindakansaat ini dan juga membangun masa yang akan datang 

dengan pengalaman masa lalu sebagai dasarnya. 

C. Hubungan Tradisi Lokal dan Budaya Islam 

Sartono mengungkapkan bahwa proses akulturasi merupakan proses usaha 

masyarakat dalam menghadapi pengaruh kultur dari luar dengan mencari bentuk 

penyesuaian terhadap komoditi, nila atau ideology baru, merupakan penyesuaian 

berdasarkan kondisi disposisi dan referensi kulturnya yang kesemuanya 

merupakan faktor-fakor kultural yang menentukan sikap terhadap pengaruh baru. 

Dengan proses akulturasi tersebut, akan muncul proses seleksi dengan diferensiasi 
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sesuai dengan lokasi sosio-historis dari masing-masing golongan sosial tersebut. 

Karena itulah dalam propagasi Islam (proses akulturasi) ini, kadang dijumpai 

adanya suatu spektrum variasi- variasi sikap kultur yang ditunjukkan mulai dari 

penolakan sampai penerimaan penuh dengan adaptasi di tengah-tengahnya. Dari 

sini, maka lahirlah masyarakat yang tadinya homogen menjadi heterogen. Inilah 

dampak dari situasi tersebut, bisa berakibat munculnya konflik sosial Adapun 

variasi-variasi sikap yang dimaksud dalam propagasi Islam yaitu pertama 

masyarakat yang menolak akulturasi (rejection), kedua, masyarakat yang 

menerima tapi dengan negosiasi (negosiasi), dan ketiga, masyarakat yang 

menerima akulturasi Islam secara penuh reception).
24

 

Dalam hubungannya dengan teori di atas, lebih lanjut menurut Taufik 

Abdullah dan Sharon Siddique, kemampuan Islam beradaptasi dengan tradisi dan 

adat lokal pada satu sisi dan pada sisi lain berupaya untuk mempertahankan nilai-

nilai pokok Islam, tampak dalam proses penyesuaian, di mana Islam tidak hanya 

melakukan "penjinakan" (domestikasi) terhadap dirinya, dengan 

mengkompromikan kerangka universalnya schingga lebur dalam tradisi dan adat 

lokal, tetapi juga "mengeksploitasi" sejauh mungkin unsur-unsur tradisi lokal 

yang dapat disesuaikan ke dalam keharusan nilai Islam yang ortodoks. Hal ini 

dilakukan oleh sebagian besar juru dakwah Islam di Nusantara, seperti yang 

dilakukan oleh Wali Sanga di Jawa. Mereka mengenalkan Islam kepada penduduk 

lokal dalam bentuk kompromi dengan kepercayaan - kepercayaan lokal yang 

memang sudah mapan yang banyak diwarnai takhyul dan kepercayaan animistik 

lainnya. Inilah yang memudahkan Kemampuan Islam membentuk tradisi baru di 

Nusantara meninggalkan kepercayaan dan praktek keagamaan lama. Inilah yang 

                                                                

24Syukur Syamzan, Intruksi Teori Islamiyah Dan Nusantar, Diskursus pada Sejarawan 

dan Antropologi, (akulturasi Islam dan budaya lokal), h..34 
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bagi pribumi untuk melakukan konversi ke dalam Islam dengan tanpa yang oleh 

Nock disebut dengan adhesi.
25

 

Kemampuan Islam membentuk tradisi baru di Nusantan dilatarbelakangi 

oleh dua faktor: pertama, sifat Islam yang universal dan mengajarkan persamaan 

dan kebebasan serta sifat sufistik vane mampu mengakomodasi kepercayaan 

lama," dan kedua, para penyehar Islam, baik para saudagar maupun di kalangan 

penduduk setempat hubungan antara keduanya sangat erat karena Islam sebagai 

aiaran universal mewajibkan para penganutnya untuk ikut menyebarkan ajaran 

Islam kepada orang lain dengan cara damai, konsep ini sesuai dengan anjuran al-

Qur'an dalam Q.S al-Baqarah (2): 256 dan QS an-Nahl (16): 125-128.
26

 

Islam dan budaya memiliki relasi yang tak terpisahkan, dalam Islam 

sendiri ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam 

sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam 

selalu memunculkan dirinya dalam bentuk myang luwes, ketika menghadapi 

masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat kebiasaan 

atau tradisi. Sebagai sebuah kenyatan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling 

mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol 

yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung 

nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan 

sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi 

keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi 

(parennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan 

bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat 

                                                                

25Syukur Syamzan, Intruksi Teori Islamiyah dan Nusantar, Diskursus pada Sejarawan dan 

Antropologid (Akulturasi Islam dan Budaya Lokal), H..35 

26Syukur Syamzan, Intruksi Teori Islamiyah dan Nusantar, Diskursus pada Sejarawan dan 

Antropologid (Akulturasi Islam dan Budaya Lokal), h..36 



20 
 

 

berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai 

kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Islam merespon budaya lokal, adat atau 

tradisi di manapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya 

lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak 

bertentangan dengan spirit nash al-Qur‟an dan Sunnah.
27

 

Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu, keduanya 

adalah sitem nilai dan sistem simbol yang diresapi, dihayati, diyakini, serta 

diejawantahkan dalam praksis laku hidup manusia. Agama, dalam perspektif 

ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi 

mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata 

normatif dan tata sosial serta memahamkan dan menafsirkan dunia sekitar. 

Sementara tradisi merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam 

masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan 

filosofis dan kearifan lokal (local wisdom). Agama ruang lingkupnya cenderung 

bersifat global, sedangkan kebudayaan atau tradisi ruang lingkupnya lebih lokal 

atau hanya menjadi milik komunitas tertentu yang hidup pada sutau batasan 

wilayah tertentu.
28

 

  

                                                                

27Baedhowi, Kearifan Lokal Kosmologi Kejawen Dalam Agama dan Kearifan Lokal 

dalam Tantangan Global, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.65. 

28Sabara, "Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan", Jurnal Volume 4 

Nomor 1 Tahun 2018, h,52. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data informasi penelitian adalah penelitian kualitatif dan field research atau 

penelitian lapangan yaitu, peneliti melakukan penelitian secara langsung kelokasi 

dan sekaligus terlibat langsung dengan objek yang diteliti dalam penelitian. 

Analisis penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu penelitian dimaksudkan untuk 

memahami fenomena atau peristiwa mengenai tradisi yang dilakukan oleh subjek 

penelitian untuk menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa 

orang yang dianggap lebih mengetahui.  

Metode penelitian menurut Kartono adalah ajaran mengenai metode-

metode yang digunakan dalam penelitian. Sebagaimana yang telah diketahui, 

metode penelitian itu memakai persyaratan yang ketat untuk memberikan 

penggarisan dan bimbingan yang cermat dan teliti. 

Syarat-syarat ini dituntut untuk memperoleh ketetapan, kebenaran, dan 

pengetahuan yang mempunyai nilai ilmiah yang tinggi.
29

  

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai tradisi makkuliwa lopi ini dilakukan di Kabupaten 

tepatnya di Kabupaten Majene. 

 

 

 

                                                                

29Kartono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Serambi Ilmu, 1996), h. 20. 
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b. Waktu Penelitian 

Penilitian ini dilakukan selama tiga bulan, karena tradisi makkukiwa lopi 

tidak memiliki waktu pelaksanaan yang pasti. Oleh karena itu, peneliti harus 

menunggu dan terus melakukan observasi untuk mencari tahu masyarakat mandar 

yang akan mengadakan tradisi makkuliwa di Kabupaten Majene. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

Melalui pendekatan historis seseorang diajak untuk memasuki keadaan 

yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa yang terjadi dalam 

masyarakat. Peneliti melakukan pendekatan ini sebagai usaha untuk mengetahui 

di dalam lingkup fenomena yang sudah terjadi kepada masyarakat yang telah 

beragama Islam.
30

 

2. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah 

masyarakat.Interaksi  sosial  sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan antara orang-perorangan, 

antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan 

kelompok.Dengan adanya pendekatan ini dapat melihat interaksi sosial atau 

hubungan antara  masyarakat  Mandar dalam pelaksanaan  tradisi  makkuliwa lopi 

dari awal  hingga akhir, yang tidak lepas dari rasa kebersamaan dan gotong 

royong dalam pelaksanaannya. 

3.  Pendekatan Antropologi 

Antopologi sebagaimana yang telah diketahui adalah ilmu yang 

mempelajari manusia dan kebudayaannya.  

                                                                

30Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 48 
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Dalam hal ini pendekatan antropologi digunakan peneliti berusaha untuk 

mencapai pengertian tentang makhluk manusia untuk mempelajari keragaman 

budaya atau teradisi masyarakat, sehingga diharapkan tradisi makkuliwa lopi pada 

masyarakat Mandar Kabupaten Majene dapat dilihat dari segi sudut pandang 

manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan. 

4. Pendekatan Agama 

Dalam fenomena kehidupan masyarakat dapat dilihat dari aspek agama 

dan budaya memiliki keterkaitan satu sama lain yang terkadang sering disalah 

artikan oleh sebagian orang yang belum memahami bagaimana menempatkan 

posisi agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.  

Dari metode pendekatan agama ini akan ada dasar perbandingan tradisi 

sebelum Islam dan setelah masuknya agama Islam dengan melihat dari segi nilai-

nilai religiusnya dalam tradisi makkuliwa lopi tetap dilestarikan dan 

dikembangkan sesuai ajaran Islam.
31

  

C. Sumber Data 

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti 

dalam mengungkap peristiwa subjektif. Sumber data yang digunakan penulis 

dalam penelitian yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer diperoleh langsung dari berbagai informasi dan keterangan 

langsung dari sumbernya yaitu pemangku adat atau dari beberapa tokoh 

masyarakat. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah berbagai jenis teori dan informasi yang 

diperoleh 

                                                                

31Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2011). 
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tidak langsung dari sumbernya. Melainkan dari buku – buku dokumen atau tulisan 

dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan 

dengan cara mengamati kejadian-kejadian yang akan diteliti. Metode 

pengumpulan data tidak hanya mengukur sikap dari responden dan juga dapat 

digunakan untuk merekam dari fenomena yang telah terjadi. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data yang biasa dilakukan 

melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. 

Dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan agar bersifat terstruktur. Peneliti berusaha mengarahkan 

pembicaraan sesuai topik dengan fokus permasalahan yang ingin dipecahkan 

untuk mendapatkan data primer yang maksimal tentang tradisi makkuliwa lopi 

pada masyarakat Mandar di Kabupaten Majene. Informan penelitian meliputi tiga 

macam yaitu: 

1. Informan kunci (key informan), yaitu berjumlah 3 orang yakni tukang lopi, 

punggawa lopi dan annangguru yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi tentang tradisi makkuliwa lopi. Adapun mereka yang berperan 

sebagai informan kunci yaitu Suparman sebagai tukang lopi, Baharuddin 

sebagai punggawa lopi dan Sanusi sebagai annangguru. 

2. Informan utama, yaitu nelayan dan istri punggawa lopi yang pernah 

melakukan tradisi makkuliwa lopi. Adapun informan utama yaitu Kawi 

sebagai Nelayan dan Rusmiati sebagai istri punggawa lopi. 
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3. Informan tambahan, yaitu masyarakat berjumlah 2 orang yang menjadi 

pelengkap utama yang digunakan untuk menambah informasi mengenai 

tradisi makkuliwa lopi. Adapun yang berperan sebagai informan tambahan 

yaitu Abd. Rahim sebagai imam masjid dan Lukman sebagai wiraswasta 

dan juga sebagai tetangga pemilik perahu. 

Sedangkan dalam menentukan informan, menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan 

perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan 

yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan pada 

informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi 

sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

Adapun alasan peneliti menggunakan purposive sampling tidak lain karena 

peneliti sebelumnya telah mengetahui terkait bagaimana lokasi yang telah 

digunakan untuk penelitian. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan 

dengan teknik purposive sampling dimana pemilihan informan sengaja 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan 

penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel dengan berupa catatan, transkip, buku, majalah, 

prasasti, surat kabar, dan sebagainya. 

Dalam pengumpulan data mengunakan tehnik dokumentasi peneliti akan 

mengumpulkan data-data semaksimal mungkin yang dapat mendukung penelitian 

ini, sehingga dapat dijelaskan atau diuraikan berbagai hak terkait agar keabsahan 

dan kemungkinan dari penelitian ini dapat Di pertanggung jawabkan secara 

ilmiah. 

E. Instrumen Penelitian  

 Moleong mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, pencari tahu 

(peneliti) alamiah lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat. Hal 
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itu, katanya mungkin disebabkan oleh Sukanya mengkhususkan secara tepat apa 

yang akan diteliti.
32

  

Sejalan dengan itu, Nasution juga mengatakan manusia sebagai instrument 

utama dalam penelitian kualitatif dipandang lebih serasi. Pada penelitian ini, 

penulis berperan sebagai instrument utama dalam menjaring data dan informasi 

yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 

pedoman wawancara, tape recorder, kamera, dan lainnya. Yaitu catatan tertulis 

tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan selama berlangsungnya 

pengumpulan dan refleksi data.
33

 

Menurut Nasution wawancara merupakan alat yang ampuh untuk 

mengungkapkan kenyataan hidup dan apa yang dipikirkan atau yang dirasakan 

orang tentang berbagai aspek kehidupan. Melalui tanya jawab, kita dapat 

memasuki alam pikiran orang lain sehingga diperoleh gambaran tentang dunia 

mereka. Wawancara dapat berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia kenyataan 

seperti dialami orang lain.
34

 

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh datantentang 

keberadaan cerita dan keberlakukan nilai budaya yang terdapat dalam cerita, 

dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Majene.Untuk memperoleh data yang 

diperlukan, dibedakan antara pedoman wawancara yang digunakan khusus untuk 

penutur dari kalangan kerabat Manyampa dan pedoman wawancara untuk seluruh 

informan. Pedoman wawancara khusus untuk penutur pertanyaan-pertanyaan 

tentang proses mendapatkan cerita dan penuturannya. Pedoman wawancara untuk 

seluruh informan terdiri atas dua bagian, yaitu pedoman wawancara tentang 

                                                                

32Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 

hal.. 19. 

33Nasution, Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 

55. 

34Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 114. 
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keberadaan cerita di tengah masyarakat Majene, dan pedoman wawancara tentang 

keberlakuan nilai budaya yang terdapat dalam cerita rakyat. 

 Tape recorder digunakan untuk merekam cerita yang dituturkan oleh 

penutur dan merekam pembicaraan saat mengadakan wawancara. Kamera 

digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang 

dianggap mendukung serta mendapatkan kejelasan tentang data tertentu dalam 

penelitian, sementara catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal yang 

dianggap perlu dan mendukung penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada dasarnya metode pengolahan data adalah salah satu langkah yang 

ditempuh peneliti untuk menganalisis temuan data yang telah dikumpulkan 

melalui metode pengumpulan data. Untuk menganalisis data peneliti akan 

memilih data yang valid kemudian dipelajari agar memudahkan untuk meneliti. 

Menganalisis data dapat dilakukan dengan tahap mereduksi data, 

mengklarifikasikan data, tahap pengecekan keabsahan dan verifikasi data dalam 

bentuk pengolahan data yang digunakan metode-metode yaitu: 

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

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

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

kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. 

3. Metode Kompratif, yaitu menganalisa data dengan jalan membanding-

bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya 

kemudian menarik kesimpulan. 
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Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu, tahap 

reduksi data, klasifikasi data, tahap menyajikan data, dan tahap pengecekan 

keabsahan data.
35

 

 

 

 

                                                                

35Djama‟an Satori dan A‟an Kamaria. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2011). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Mandar 

Suku Mandar yaitu suku yang merupakan salah satu etnis suku yang 

tinggal di wilayah Barat pulau Sulawesi, yang dimulai dari daerah Paku di 

perbatasan Kabupaten pinrang dengan Kabupaten Polman hingga Surimana di 

perbataSsan Kabupaten Mamuju Utara dengan Kabupaten Donggala Sulawesi 

Tengah. Batas wilayah ini telah berdiri sendiri sebagai suatu provinsi yaitu 

Sulawesi Barat pada tahun 2004, yang sebelumnya merupakan bagian dari 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pada abad ke-16 di Mandar terdapat tujuh kerajaan kecil yang terletak di 

pantai.  Dan pada akhir abad ke-16 kemudian kerajaan-kerajaan kecil tersebut 

sepakat untuk membentuk konfederasi yang disebut dengan Pitu Baqbana 

Binanga yang artinya tujuh kerajaan yang terletak di muara sungai/pantai. Ketujuh 

kerajaan yang merupakan anggota dalam persekutuan itu adalah kerajaan 

Binuang, Tappalang, Banggae, Sendana, Balanipa, Pamboang, dan Mamuju. 

Kemudian pada abad ke-17 konfederasi ketujuh kerajaan tersebut kemudian 

bergabung dengan tujuh kerajaan yang terletak di pegunugan yang disebut dengan 

Pitu Ulunna Salu yang artinya tujuh kerajaan yang terletak di hulu sungai. 

Ketujuh kerajaan itu adalah Bambang, Aralle, Rantebulahang, Mambi, Tabang, 

Mantangnga, dan Tabulahang.
1361

  

Kedua konfederasi tersebut dinamakan Pitu Baqbana Binanga dan Pitu 

Ulunna Salu yang mempunyai arti tujuh kerajaan di muara sungai dan tujuh 

kerajaan di hulu sungai. 

                                                                

1Sastri Sunarti. “Kosmologi Laut dalam Tradisi Lisan Orang Mandar di Sulawesi Barat.” 

Aksara 29.1 (2017): h. 34 
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Mandar memiliki beberapa arti, yaitu: 

a. Lahirnya Mandar berasal dari kesepakatan pada perjanjian raja-raja Pitu 

Baqbana Binanga dan raja-raja Pitu Ulunna Salu. Adapun perjanjian ini 

dilaksanakan di Allewuang Batu Luyo yang merupakan salah satu daerah 

yang berada di Kabupaten Polman pada abad ke-16 M. dan kemudian dikenal 

luas dengan perjanjian sipamandaq yang artinya saling menguatkan antara 

satu dengan yang lainnya yang kemudian pada perkembangannya 

penyebutannya hanya menjadi mandar. 

b. Mandar berasal dari kata Bahasa Arab yakni “Nadara” yang kemudian 

berkembang mengalami perubahan artikulasi jadi Mandar yang artinya 

tempat yang jarang penduduknya yang menggambarkan bahwa ia kuat karena 

mampu mengolah wilayah dalam keterbatasan wilayah. 

c. Menurut orang makassar Mandar adalah “Mandara” yang artinya “Cahaya” 

yang memancarkan cahaya ke semua penjuru yang menggambarkan arti ada 

kekuatan yang dapat memantulkan cahaya. 

d. Mandar berasal dari nama sungai yaitu “Uwai Mandar” yang artinya air yang 

berada di sungai dalah sangat kuat dan dapat menghanyutkan apapun. 

e. Mandar diartikan sebagai symbol watak orang mandar yang seperti air yang 

mengandung kedamaian, ketulusan, dan kesucian yang mempunyai manfaat 

yang sangat penting bagi semua makhluk hidup.
2
 

Suku Mandar termasuk salah satu suku yang menggantungkan hidupnya di 

laut, termasuk salah satu suku bahari ulung di Indonesia, akan tetapi, mereka 

berbeda dengan Suku Bajo dan suku-suku laut lainnya. Tradisi maritim yang 

mereka lakoni telah melampau berbagai zaman dan generasi dengan segala 

tantangannya, telah mengukuhkan orang Mandar sebagai suku bangsa bahari 

Indonesia bersama dengan suku bangsa lainnya, yakni Bajo, Bugis, Makassar, 

                                                                

2H. Ahmad Asdy, Bahari Mandar, (Polewali: Yayasan Mahaputra Mandar, 2008), 

halaman 9. 
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Buton, dan Madura. Permukiman mereka kebanyakan berhadapan langsung 

dengan laut lepas. Mereka menganggap lautan sebagai rumah dan ladang untuk 

mencari sumber kehidupan. 

Suku Mandar memiliki tradisi adat dan bahasa yang sangat kuat. Mayoritas 

suku Mandar adalah pemeluk agama Islam yang taat, diperkirakan sekitar 90% 

adalah pemeluk agama Islam, sedangkan pemeluk agama lain hanya sebesar 10% 

yang menyebabkan beberapa tradisi adat dan budaya suku Mandar banyak 

dipengaruhi oleh budaya Islam. Sebagai suku bangsa maritim, perahu memegang 

peran penting dalam melakukan aktifitas yang menjadikan laut sebagai 

penghubung. Mereka menangkap ikan dengan perahu-perahu layar berukuran 

kecil selama beberapa hari. Mereka pandai menentukan kapan harus melaut sesuai 

dengan kondisi angin dan cuaca yang akan mereka hadapi di tengah laut. 

Kehebatan orang Mandar dalam dunia maritim terlihat dalam keandalan mereka 

mengarungi samudera. 

Spirit budaya maritim dalam masyarakat Mandar juga dapat dilihat dalam 

sebuah kalindadaqdaq (ungkapan) Mandar:  

“tania tau passombal bukanlah seorang pelaut moaq mappelinoi jika 

menunggu laut tenang lembong ditia justru ombaklah meppadottong 

labuang yang mengantar sampai tujuan.  

Ungkapan di atas merupakan makna totalitas hubungan antara orang Mandar, 

perahu dan laut sebagai satu kesatuan dalam kebudayaan maritim. Nilai-nilai 

budaya ini menunjukkan kehebatan orang Mandar dalam melakoni aktifitasnya 

dalam mengarungi samudera. Kondisi laut dan ketidakmenentuan yang keras dan 

sewaktu-waktu mengancam hidup pelaut, sehingga dalam aktifitas pelayaran, 

orang Mandar menerapkan nilai-nilai budaya sebagai pedoman dalam perilaku, 

baik selama pelayaran maupun dalam kehidupan sehari-hari.
3
 

 

                                                                

3Tasrifin Tahara dan Syamsul Bahri, “Spirit Nilai Budaya Maritime dan Identitas Orang 

Mandar”, dalam jurnal Walasuji (Makassar: Departemen Atropologi FISIP UNHAS,2018) 

hal.256. 
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2. Letak Geografis Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana  

Kecamatan Sendana secara geografis adalah daerah pegunungan, yang 

sebagian besar penduduknya bermukim di daerah pesisir pantai.  

Kecamatan Sendana berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Tammerodo 

b. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecmatan Pamboang 

c. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Selat Makassar 

d. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Polewali Mandar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Peta Kecamatan Sendana 

Luas wilayah Kecamatan Sendana 82,24 Km dari sekitar 8,68% dari 

seluruh total luas Kabupaten Majene. Kecamatan Sendana mempunyai 16 

Desa/Kelurahan, yang apa bila disebutkan terdiri dari 2 kelurahan, dan 14 desa 

yaitu Kelurahan Mosso Dhua, Kelurahan Mosso, Desa Bukit Samang, Desa 

Limbua, Desa Pundau, Desa Leppangan, Desa Binanga, Desa Sendana, Desa 

Totolisi Sendana, Desa Banua Sendana, Desa Tallubanua, Desa Tallubanua Utara, 
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Desa Limboro Rambu-rambu, Desa Puttada, Desa paminggalan, Desa 

Lalattedong. Di Kelurahan Mosso inilah yang kemudian digunakan peneliti 

sebagai fokus lokasi untuk melaksanakan penelitian. 

Secara geografis Kelurahan Mosso berada pada 3° 24‟ 0”– 3° 22‟ 0” 

Lintang Selatan dan antara 118°53‟ 40”- 118° 51‟ 50” Bujur Timur, serta 

wilayahnya terletak pada ketinggian 40 m di atas permukaan laut. Kelurahan 

Mosso mempunyai luas wilayah sekitar 8,99 Km. Kelurahan Mosso terdiri atas 5 

lingkungan yaitu Somba Utara, Somba Selatan, SombaTimur, Somba 

Tenggaradan Labuang. Penduduk di Kelurahan Mosso rata-rata memiliki mata 

pencarian nelayan dan bertani. Kelurahan Mosso berbatasan langsung dengan 

wilayah-wilayah berikut: 

- Sebelah Utara : - Desa Limbua 

- Sebelah Selatan : - Desa Bukit Samang 

- Sebelah Barat  :  - Selat Makassar 

- SebelahTimur  : - Kabupaten Polewali Mandar 

Kelurahan Mosso merupakan antara 3° 24‟ 0”– 3° 22‟ 0” Lintang Selatan 

dan antara 118°53‟ 40”- 118° 51‟ 50” Bujur Timur, serta wilayahnya terletak pada 

ketinggian 40 m di atas permukaan laut. 

Secara umum iklim yang berlaku di Kabupaten Majene juga berlaku di 

Kelurahan Mosso, ialah masa hujan serta masa kemarau. Pada bulan Juni hingga 

dengan September, arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak memiliki 

uap air yang menyebabkan masa kemarau. Kebalikannya pada bulan Desember 

hingga dengan Maret, arus angin yang memiliki uap air berhembus dari Asia serta 

Samudra Pasifik sehingga terjalin masa hujan. Kedua masa tersebut silih berubah 

selama setahun. Masa hujan dimanfaatkan oleh penduduk Kelurahan Mosso untuk 
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bercocok tanam ataupun mengelolah lahan pertanian serta perkebunan, melakukan 

budidaya ikan serta bermacam aktivitas yang lain. 

3. Potensi Penduduk 

Tabel 4.1 

Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin, KK dan Kepadatan 

Penduduk Di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 

Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

Jumlah Laki-laki 2.282 Orang 

Jumlah Perempuan 2.554 Orang 

Jumlah Total 4.836 Orang 

Sumber: Data dari Kantor Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana 

4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

Pekerjaan mrupakan hal yang paling penting bagi manusia dalam 

mengatasi persoalan hidup. Karena tanpa pekerjaan kita akan mengalami kesulitan 

hidup. Pekerjaan merupakan penunjang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarga. mata pencarian masyarakat Kelurahan Mosso pada umumnya adalah 

Nelayan. Berikut beberapa mata pencaharian masyarakat Kelurahan Mosso yang 

tergambar dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Kelurahan Mosso, 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 

NO JENIS MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1 PNS 84 

2 TNI/POLRI 16 

3 Petani 86 

4 Peternak 75 

5 Wiraswasta 113 

6 Nelayan 387 

7 Pedagang 35 

8 Sopir 12 

9 Pensiuanan 12 

10 Tukang batu 81 

11 Tukang jahit 3 

12 Tidak/belum bekerja 472 

Sumber: Data dari Kantor Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana 
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5. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat 

Pendidikan merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap individu, 

dan juga suatu hal yang sangat penting untuk kita yang bertujuan untuk 

mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Karena itulah yang dapat 

membedakan kita antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Berikut jumlah 

penduduk Kelurahan Mosso berdasarkan tingkat Pendidikan yang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Mosso, 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1 Lulus taman kanak-kanak 863 

2 Sekolah dasar  1253 

3 SMP/SLTP 332 

4 SMA/SLTA 464 

5 Akademi/D1-D2 49 

6 Sarjana  35 

Sumber: data dari Kantor Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana  

Agama merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka 

pembinaan bangsa untuk menuju masyarakat yang adil dan Makmur, ajaran-ajaran 

agama juga dapat membantu dalam pembentukan watak seseorang. Agama 

merupakan ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakekat 

kemanusiaannya, beragama berarti kita berupaya belajar untuk mengamalkan 

ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, sehingga terjalin hubungan yang 

senantiasa indah dan harmonis antar sesasama baik alam semesta dengan tuhan. 

Adapun data yang diperoleh di Kelurahan Mosso, Agama yang diyakini oleh 

masyarakat yaitu mayoritas beragama Islam, berikut tabel mengenai bangunan 

peribadatan. 
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Tabel 4.4 

Jumlah Bangunan Berdasarkan sarana peribadatan di Kelurahan Mosso, 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 

NO BANGUNAN JUMLAH 

1 Masjid 5 

2 Mushollah 0 

3 Gereja 0 

4 Pura 0 

5 Vihara 0 

Sumber: Data dari Kantor Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana 

B. Eksistensi Tradisi Makkuliwa Lopi pada Masyarakat Mandar di Kelurahan 

Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 

1. Sejarah Munculnya Tradisi Makkuliwa Lopi 

Tradisi makkuliwa lopi adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 

Mandar yang berada di daerah pesisir dari jaman dahulu dan diwariskan nenek 

moyang secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang kemudian 

dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Mandar. Seperti penuturan oleh 

narasumber Baharuddin, bahwa: 

“Ia tu rie makkuliwa lopi ia tradisi napogau nenek moyangta riolo’lambi 
dite’e menjari awiasangang nipogau mua diang lopi baru nipapia tarrus 
nikuliwa”.  
Terjemahan: “Makkuliwa lopi ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh 

nenek moyang terdahulu dan sampai sekarang menjadi kebiasaan yang 

dilakukan jika ada perahu baru kemudian di kuliwa”.
4
 

Tradisi Makkuliwa Lopi dilaksanakan ketika nelayan Mandar memiliki 

sebuah perahu (lopi) baru atau perahu lama yang baru akan melaut lagi setelah 

lama tidak terpakai dan biasanya dilakukan nelayan sebelum berangkat untuk 

pergi melaut perahu atau lopi yang akan digunakan terlebih dahulu akan dikuliwa. 

Tradisi makkuliwa lopi dalam kaitannya dengan ritual nelayan adalah doa 

keselamatan dan ini bermaksud agar tatanan kehidupan didarat maupun di laut 

                                                                

4 Suparman (45 tahun), tukang kapal, wawancara Ling. Somba timur, Kelurahan Mosso 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 
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senantiasa berada dalam keseimbangan, tidak menggangu dan merusak. 

Makkuliwa lopi merupakan pernyataan untuk meminta berkah kepada Allah Swt. 

Agar lopi (perahu) dan sawi (nelayan) bisa selamat, langgeng dipakai. Tradisi 

merupakan suatu hal yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Tradisi lahir 

dan berkembang di masyarakat dan kemudian muncul dan dipengaruhi oleh 

tradisi. Tradisi adalah suatu yang sangat sakral yang menjadi kebiasaan dan 

dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan diwariskan secara turun-

temurun hingga sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber Kawi 

bahwa: 

“Ia ri’e tradisi makkuliwa lopi ia tradisi napogau posasiq tuttu tahun mua 

nameakkemi lamba di sasi’ ia lopi napake nikuliwai dolo’ bassa lopi 

manejari nanipake lamba mosasiq. Makkuliwa lopi die tradisinna posasiq 

yang napogau to riolo tappana pole Islam di mandar, ia rie tradisi mulaimi 

napettamai ajaran Islam mane niluruskan, ia anna tradisi makkuliwa lopi 

tatta’i nipogau dite’e. makkuliwa lopi sebenarnya do’a assalamakang yang 

napogau posasiq di lopinna biasa dipauangan na niwaca-wacai mua 

nameakkemi di sasiq.  Ia tujuanna nikuliwa lopi saba’ anna nawengani tau 

assalamakang pole puangalla ta’ala”. Terjemahan: “Tradisi makkuliwa 

lopi dilakukan nelayan setiap tahun sebelum berangkat melaut, dimana 

perahu yang digunakan terlebih dahulu dikuliwa, seperti perahu baru. 

Tradisi makkuliwa lopi merupakan tradisi pelaut yang dilakukan oleh orang 

terdahulu yang menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Islam dating 

di mandar, tradisi ini dimasuki ajaran Islam dan diluruskan, itulah mengapa 

tradisi ini masih diperthankan hingga saat ini. Makkuliwa lopi itu 

sebenarnya doa keselamatan yang dilakuakan nelayan di perahu, bisa 

dikatakan ma‟baca-baca kalau berangkat melaut. Tujuan diadakannya tradisi 

ini untuk diberi keselamatan oleh Allah Swt.
5
 

Dari pernyataan narasumber di atas peneliti menyimpulkan bahwa Tradisi 

makkuliwa yang diadakan tiap tahunnya yang dilakukan ketika sebelum berangkat 

melaut dimana perahu yang digunakan terlebih dahulu dikuliwa, seperti perahu 

baru yang digunakan untunk melaut. Tradisi makkuliwa lopi merupakan tradisi 

yang ada sejak dahulu kala dan diwariskan dari generasi ke generasi dan masih 

                                                                

5Kawi (39 tahun), Sawi, wawancara Ling. Somba utara Kelurahan Mosso Kecamatan 

Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 
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dipertahankan dan dilestarikan hingga sekarang. Bahkan ketika Islam masuk di 

Mandar. Tradisi makkuliwa lopi berarti doa keselamatan. Tradisi makkuliwa lopi 

semata-mata untuk meminta keselamatan kepada Allah Swt ketika berada di laut. 

Dari sudut pandang agama Ustadz Abd. Rahim sebagai imam masjid Ling. 

Somba timur menyatakan bahwa: 

“Ia rie makkuliwa lopi ia tradisi diolo napogau posasiq, dari peitau 

mamaya napogau dio tradisi, menuru u mala banggi nipogau saba’ posasiq 

mandar mambaca doa lao ri puangalla ta’ala anna mambaca barasanji 

puji-pujian lao ri rasulullah Muhammad Saw. Andiang kalimang macoana 

nisembah kecuali Allah Swt. Tradisi makkuliwa lopi mala wanggi nipogau 

terlepas dari keyakinanna posasiq mandar nangga tradisi makkuliwa lopi 

adalah sakral, anna diang to o carita mua i’dai nikuliwa lopi malai 

mappapole abala’, ia nasang dio tergantung lao dami di masing-masing 

tau. Tapi untuk tradisi makkuliwa bagi iyau mubah atau mala wanggi 

nipogau salama i’dai melenceng dari ajaran Islam”. Terjemahan: Tradisi 

makkuliwa lopi adalah tradisi yang sudah lama dilakukan oleh nelayan dari 

yang saya amati selama proses tradisi berlangsung, menurut saya boleh 

dilakukan. kenapa, karena nelayan mandar memanjatkan doa kepada Allsh 

Swt serta membaca barazanji sebagai puji-pujian kepada nabi Muhammad 

Saw. tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Allah Swt. Jadi 

tradisi makkuliwa lopi boleh-boleh saja dilakukan. Terlepas dari keyakinan 

nelayan mandar terhadap tradisi yang dianggap sakral, dan jika tidak 

melakukan kuliwa dapat mendatangkan mala petaka, semua itu tergantung 

pada keyakinan masing-masing orang. Tetapi untuk tradisi Makkuliwa lopi 

bagi saya itu mubah atau boleh-boleh saja dilakukan selama tidak 

melenceng dari ajaran agama Islam.
6
 

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi 

makkuliwa lopi adalah sebuah tradisi yang dilakukan nelayan mandar sebelum 

berangkat melaut. Tradisi makkuliwa lopi berarti doa keselamatan, artinya tradisi 

ini dianggap baik sebab dilakukan untuk memohon dan berdoa demi keselamatan 

nelayan dan perahu ketika akan mengarungi lautan dan diberi keberkahan dalam 

mencari rezeki, bukan untuk tujuan lain sehingga tradisi ini diperbolehkan untuk 

dilakukan. 

                                                                

6Abd. Rahim (52 tahun) Imam masjid, Wawancara, Ling. Somba utara Kelurahan Mosso 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 18 juli 2022. 
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Adapun menurut pandangan tentang tradisi makkuliwa lopi dari 

narasumber sebagai orang yang tidak terlibat secara langsung dalam tradisi ini 

Lukman selaku wiraswasta menyanpaikan pendapat bahwa: 

I’dai bertentangan ri’e tradisi andangi tau mala ma’uwang tania anunna 

islam, saba ilalang to makkuliwa lopi diang nisanga ma’barazanji 

mambaca-baca, anna jelas-jelas ia ri’o mambaca-baca diang unsur-unsur 

islam ilalang, justru membali I tau lao di puang, rasa syukurta lao di 

puang. Terjemahan: tidak bertentangan, tardisi ini bisa di bilang tradisi 

islam, karena dalam tradisi makkuliwa lopi terdapat unsur-unsur islam di 

dalamnya yaitu ma‟barazanji mabaca-baca yang justru mengingatkan kita 

kepada sang pencipta.
7
 

Dari penjelasan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi 

makkuliwa lopi merupakan tradisi Islam karna terdapat unsur-unsur islam 

didalamnya. tidak begitu penting untuk memperdebatkan kapan kuliwa pertama 

kali dilakukan. Sebab, para nelayan memahami apa yang telah diajarkan dari 

orang tua mereka, karena itulah tradisi makkuliwa lopi masih dapat ditemukan 

sampai sekarang ini meskipun tidak setiap waktu. Adapun penulis tidak 

menemukan adanya bukti sejarah yang secara tertulis menyebutkan sejarah awal 

pelaksanaan ritual makkuliwa lopi.  Dan dari semua data yang ditelusuri penulis 

kesulitan karena keterbatasan referensi maupun narasumber yang hanya mampu 

menjelaskan mengenai ritual makkuliwa lopi yang diwariskan oleh nenek moyang 

dan dilakukan secara turun temurun sampai saat ini. 

2. Sejarah Perkembangan Tradisi Makkuliwa Lopi    

Dahulu orang Mandar percaya bahwa di sekeliling mereka sperti pohon-

pohon, sungai-sungai, dan di lautan terdapat kekuatan-kekuatan gaib yang 

sewaktu-waktu dapat marah dan mengancam kehidupan manusia.  

Oleh karena itu mereka berusaha mengharmoniskan hidupnya dengan 

kekuatan-kekuatan gaib tersebut. Untuk mencapai keharmonisan ini mereka 

                                                                

7Lukman (47 tahun) wirasawasta, Wawancara, Ling. Somba utara Kelurahan Mosso 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 12 juli 2022. 
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mengadakan upacara-upacara yang mereka anggap dengan upacara itu kekuatan 

gaib diharapkan akan memberikan kehidupan yang tenang dan kesejahteraan 

dalam keluarga dan masyarakat.
8
 

Dalam tradisi makkuliwa lopi ini muncul tidak lepas dari kepercayan yang 

dibangun di atas nilai tradisional yang mirip dengan kepercayaan animisme dan 

dinamisme. Dari sisi kepercayaan, masyarakat Mandar dahulu kala meyakini roh 

halus dan hal-hal gaib yang memiliki kekuatan melebihi kekuatan manusia. 

Kekuatan gaib itu diyakini sebagai sumber kebaikan dan juga keburukan. Setiapa 

saat bisa marah atau menyenangkan, tergantung bagaimana cara 

memperlakukannya. Karena itulah tata cara atau aturan-aturan dalam 

menghubungkan diri dari kekuatan gaib diformulasikan oleh masyarakat Mandar, 

tentu berdasar dari hasil renungan dan pengalaman yang sudah dilalui.
9
 

Bentuk pelaksanaan atau upacara dilakukan apabila akan melakukan ritual 

adalah menyiapkan beberapa sesajian atau binatang yang hendak dikurbankan di 

sekitar tempat pelaksaan ritual kemudian lanjutkan dengan pembacaan mantra 

oleh toko pemuka yang berkompeten yang biasa disebut sando (dukun). Dukun 

dianggap menggunakan ilmu gaib, sihir dan jampi dengan berbagai alat penangkal 

dan jimat sebagai mediator untuk menguasai alam sekitarnya dan menundukkan 

makhluk bernyawa, mereka pula yang menentukan hari baik, pantangan (pamali), 

kemudian merekalah yang menentukan berbagai hal menyangkut tentang 

kepercayaan terdahulu.
10

 

                                                                

8Abd. Kadir Massoweang. Naskah kuno di Gorontalo dan Majene (Cet. I; Jakarta: 

Gauang Persada Press, 2010), hal. 40. 

9Arifuddin Ismail, Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal (Cet. I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2012), hal. 63. 

10Muliadi, Kontribusi kerajaan Balanipa Terhadap Islamisasi di Mandar (Makassar: UIN 

Alauddin, 2013), hal. 47 



41 
 

 

Tradisi Makkuliwa lopi setelah masuknya Islam ke Mandar selanjutnya 

mengalami perubahan baik dari segi pemikiran maupun kebudayaan yang awalnya 

mengarah kepada kekuatan gaib kemudian dirubah menjadi teologi Islam. Pelaku 

kebudayaan tentunya juga berubah dari sando lopi menjadi annangguru. 

Annangguru merupakan istilah yang lahir dari proses akulturasi Islam dan 

kebudayaan lokal. 

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang diperoleh penulis di 

Kelurahan Mosso bahwa tradisi makkuliwa lopi yang dilaksanakan sejak dahulu 

oleh masyarakat Kelurahan Mosso sudah mengalami perkembangan, baik itu 

perkembangan dari pelaksanaan maupun dari pemahaman masyarakat. Adapun 

penuturan dari informan yang bernama Kawi bahwa: 

Masyarakat dini napogau duai tradisi makkuliwa lopi lambi dite’e motori 

die tradisi makkuliwa lopi diangmo perkembanganna dari pappogauanna 

anna paissanganna masyarakat, iya tu napogau duai lambi dite’e apa 

takkala ia tomo tia awiasanganna napogau nene’ moyangta dipirang bongi 

mane nasambung lambi dia ana’ appona. Terjemahan: Masyarakat disini 

masih melakukan tradisi makkuliwa lopi meskipun tradisi makkuliwa lopi 

menglami perkembangan baik dari segi pelaksanan maupun dari segi 

pemahaman masyarakat, masyrakat tetap melakukan melakukan tradisi ini 

sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun.
11

 

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi 

makkuliwa lopi masih dilakukan dan masih berkembang hingga saat ini di daerah 

Kelurahan Mosso, meskipun terdapat perkembangan baik dari segi pelaksanaan 

maupun dari segi pemahamannya, masyarakat tetap melakukan tradisi makkuliwa 

lopi sebagai suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. 

Selanjutnya penjelasan mengenai perkembangan tradisi makkuliwa lopi 

yang didapatkan oleh penilis di Kelurahan Mosso. 

 

                                                                

11Kawi (39 tahun), Sawi, wawancara Ling. Somba utara Kelurahan Mosso Kecamatan 

Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 
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a. Perkembangan Pelaksanaan Makkuliwa Lopi 

Pelaksanaan makkuliwa lopi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan 

Mosso dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, seperti pada pelaksanan 

yang dulunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan 

proses makkuliwa lopi. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan yang 

bernama Sanusi mengatakan bahwa: 

Dilalang tradisi makkuliwa lopi diang sara’-sara’na tapi di te’e idami bakki 
niala nasang sara’na saba nipasittengani kondisi ekonominna masyrakat, 
yang penting bersyukur itau anna ningarani puangallah ta’ala. Terjemahan: 
dalam tradisi makkuliwa lopi terdapat syarat-syarat, tapi sekarang tidak lagi 
harus dipenuhi semua karena tidak memaksakan dengan keadaan ekonomi 
masyarakat yang terpenting adalah supaya kita bersyukur dan mengingat 
Allah Swt.

12
 

Dari hasil observasi di atas penulis menyimpulkan bahwa pada saat ini 

para Nelayan Mandar di Kelurahan Mosso melakuakan tradisi makkuliwa lopi 

disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dakam memenuhi persyaratan 

tersebut, mengingat biaya dalam memenuhi persyaratan makkuliwa lopi terbilang 

cukup besar terutama dalam hal bahan-bahan dan sajian yang dibutuhkan pada 

saat pelaksanaan makkuliwa lopi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu 

informan bernama Suparman mengatakan bahwa: 

Kurang lebih 1 juta mua lopi bassa katinting mua bassa lopi kayyang 

diatas nai 1 juta. Terjemahan: kurang lebih 1 juta jika perahu katinting 

(perahu yang menggunakan mesin sebagai penggerak) jika perahu besar 

memerlikan biaya di atas 1 juta.
13

 

Adapun syarat-syarat dalam melaksanakan ritual makkuliwa lopi yang 

harus dipenuhi seperti kelengkapan sesajian yang diperlukan sebagai berikut: 

1) Satu baki besar yang berisi tujuh piring sokkol yang lima diantaranya 

terdapat satu butir telur di tiap-tiap puncak sokkol. 

                                                                

12Sanusi (58 tahun), Annangguru, wawancara Ling. Somba utara Kelurahan Mosso 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 

13Suparman (45 tahun), tukang kapal, wawancara Ling. Somba utara Kelurahan Mosso 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 8 juli 2022 
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2) Satu baki besar yang berisi enam sisir pisang, masing-masing satu sisir 

loka manurung, dua sisir loka tiraq, satu sisir loka barangan, dan dua sisir 

loka malambang, 14 sokkol yang yang di bungkus dengan daun pisang, 

dan 14 cucur. 

3) Satu baki besar yang berisi satu gelas air putih, tiga piring lauk, masing-

masing berisi daging ayam, ikan, dan sayur. Baki ini diletakkan di posiq 

arriang. 

4) Satu baki kecil yang berisi satu sisir loka tiraq dan di atas pisang tersebut 

terdapat satu piring sokkol dan satu butir telur. 

5) Barakkaq yang berisi hidangan tersebut di atas 

6) Satu baki kecil yang berisi satu gelas ule-ule.
14

 

Dari data di atas dapat kita ketahui tentang ritual makkuliwa lopi terdapat 

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ritual tersebut, tetapi pada 

masa sekarang syarat-syarat tersebut sudah tidak wajib untuk dipenuhi dan 

disesuaikan dengan kemampuan pelaku ritual makkuliwa lopi, seperti yang 

diungkapkan oleh narasumber yang bernama Sanusi bahwa: 

I’datoi tia mangapa tenna i’dai ganna ande-andena, innamo naulle ya iya 

towomori. Terjemahan: tidak jadi masalah jika bahan-bahan tidak 

mencukupi, pelaksanaan ritual hanya dituntuntut memenuhi syarat-syarat 

yang ia sanggupi.
15

 

b. Perkembangan Pemahaman Masyarakat 

Dalam segi pemahaman masyarakat di Kelurahan Mosso mengenai tradisi 

makkuliwa lopi juga mengalami perkembangan, seperti perubahan sudut pandang 

masyarakat yang dulunya memakai kepercayaan nenek moyang yaitu 

mempercayai makhluk gaib kemudian berganti sesuai dengan masa sekarang yang 

                                                                

14Muhammad Ridwan Alimuddin, laut, Ikan dan Tradisi, Kebudyaan Bahari Mandar, 

(Polewali Mandar: Teluk Mandar Kreatif dan Armada Pustaka Mandar, 2017), hal. 423. 

15 Sanusi (58 tahun), Annangguru, wawancara Ling. Somba utara Kelurahan Mosso 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 
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mayoritas menganut kepercayaan agama Islam yang kemudian merubah sudut 

pandang mereka sesuai dengan syariat agama Islam. Dulu masyarakat berharap 

agar dilindungi oleh penjaga laut kini mereka berharap perlindungan dari sang 

Maha kuasa, Allah Swt. Dan berharap apa yang mereka lakukan mendapat 

keberkahan. Seperti yang diungkap oleh narasumber bernama Suparman, 

menyatakan bahwa: 

Diolo nipogau makkuliwa lopi saba’ makannyangi tau lao ri pa’jaga sasiq, 
tapi di te’e andiang mo mappokannyang, di tee nipogau makkuliwa loi saba 
tanda syukurta anna meraui tau baraka lao ri Puangallah Taala. 
Terjemahan: dulu orang mekakukan makkuliwa lopi karena percaya dengan 
penjaga laut, tapi sekarang sudah banyak orang yang tidak percaya itu, 
sekarang mereka melakukan makkuliwa lopi sebagai rasa syukur dan 
meminta keberkahan kepada Allah Swt.

16
 

Sangat jelas bahwa pemahaman masyarakat dahulu dan sekarang 

mempunyai perbedaan, dimana dahulu para nelayan berharap agar dilindungi oleh 

pa‟jaga sasiq (penjaga laut) sedangkan saat ini berharap agar dilindungi oleh 

penjaga alam semesta yaitu Allah Swt. Dan berharap agar apa yang mereka 

lakukan mendapat keberkahan 

C. Wujud tradisi makkuliwa lopi pada masyarakat Mandar di Kelurahan 

Mosso kecamatan Sendana Kabupeten Majene 

1. Proses Pelaksanaan Tradisi Makkuliwa Lopi 

a. Tahap Persiapan 

Sebagaimana biasanya setiap pelaksanaan kegiatan dalam masyarakat 

yang dilakukan dengan penuh persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal 

yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu tradisi. Tradisi makkuliwa lopi 

tidak akan bisa terlaksana jika belum memenuhi syarat persiapan yang telah 

ditetapkan. Tahap persiapan ini segala macam keperluan akan dilengkapi. Perahu 

                                                                

16Suparman (45 tahun), tukang kapal, wawancara Ling. Somba utara Kelurahan Mosso 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 8 juli 2022. 
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yg akan di-kuliwa merupakan perahu yang telah jadi buat atau perahu yang telah 

direnovasi yang telah lama tidak terpakai.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Perahu yang akan di-kuliwa Sumber Peneliti 

Dalam pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi, perahu merupakan komponen 

utama yang paling penting dihadirkan dan yang akan di-kuliwa dan tidak 

ditentukan ukurannya. Apabila perahu yang akan di-kuliwa merupakan jenis 

perahu biasa semcam lepa-lepa, maka akan tetap di-kuliwa. Makkuliwa lopi tidak 

harus perahu besar dan sebagainya. Dan tidak ada jenis lopi ditentukan yang harus 

di-kuliwa. Tapi bagi nelayan Mandar tradisi makkuliwa lopi apabila ada perahu 

baru yang telah jadi di buat sebelum digunakan harus di-kuliwa. Sebelum kuliwa 

dilaksanakan selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah penentuan atau 

penetapan waktu pelaksanaan. Pemilik perahu memilih hari yang sekiranya di 

anngap baik dan waktu yg baik juga. Hal ini dilakukan untuk waktu baik yang 

dipilih diharapkan mendatangkan kebaikan bagi perahu yang akan di-kuliwa. 

Pada saat menentukan waktu pelaksanaan, tukang perahu dan pemilik 

perahu akan berdiskusi terhadap hari yang akan dipilih begitu pula dengan waktu 

dalah hari tersebut, pagi, siang, sore atau malam. Seperti yang diungkapkan oleh 

salah seorang narasumber yaitu Baharuddin, Bahwa; 
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Mo’purami nipasadia lopi nani kuliwa mane maitaimi tau allo macoa 

naniengei makkuliwa rie lopi biasanna meita laoi tau di kalender hijriyah, 

biasanna punggawa lopi anna tomappapia lopi maitai allo macoa mua 

i’dari naissang mane mettulemi tau lao di andong guru. Terjemahan: 

Sesudah mempersiapkan perahu tahap selanjutnya adalah mencari hari baik 

untuk mekukan tradisi makkuliwa lopi yang biasa berpatokan pada kalender 

hijriyah. Biasanya yang menentukan itu yang punya kapal atau tukang 

kapal, jika keduanya tidak tahu maka diserahkan kepada imam.
17

 

Pemilihan waktu makkuliwa lopi biasanya dimulai pada “Jumadil Awwal” 

hingga bulan “Rajab”. Waktu-waktu tersebut dipercaya sebagai waktu yang 

baik(berkah), dan juga terkait dengan waktu timur yaitu angin membantu 

mendorong perahu ke laut.  

Apabila perahu dan waktu pelaksanaan telah dipersiapkan selanjutnya 

adalah melengkapi bahan-bahan untuk pembuatan makanan persiapan makkuliwa. 

Keluarga pakkuliwa yang mana istri punggawa lopi lah yang memegang peran 

penting untuk berbelanja ke pasar dan menyiapkan segala keperluan. Seperti yang 

diungkapkan oleh nurmiati bahwa:  

ia nipasadia luyo patang rupa iyario, loka barangan, loka balambang, loka 

manurung, anna loka tiraq. Terjemahan: Hal-hal yang harus disiapkan 

adalah empat jenis pisang diantaranya, pisang barangan, pisang raja, pisang 

kapok, pisang ambon.
18

 

Persiapan bahan-bahan makanan dilakukan satu atau dua hari sebelum 

kuliwa dilaksanakan. Selain pisang, bahan yg dibutuhkan yaitu tepung beras untuk 

pembuatan cucur (kue tradisional), kacang hijau, gula merah, dan santan untuk 

bahan pembuatan ule-ule (bubur kacang hijau), beras ketan putih, merah dan 

hitam untuk membuat sokkol (makanan yang terbuat dari beras ketan yang 

dikukus dengan santan, dan telur ayam yang digunakan sebagai pengganti ayam. 

 

                                                                

17Baharuddin (42 tahun), punggawa lopi, wawancara Ling. Somba timur, Kelurahan 

Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 

18Nurmiati (40 tahun), Istri punggawa lopi, wawancara Ling. Somba timur, Kelurahan 

Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 
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Gambar 4.3 Properti Tradisi Makkuliwa Lopi 

Setelah semua bahan makanan dipersiapkan, selanjutnya pemilik perahu 

akan memberitahu imam, tukang perahu, dan sawi (nelayan) bahwa kuliwa sudah 

pasti akan dilaksanakan di hari yang telah disepakati. Imam diperlukan untuk 

pa’barasanji pembaca doa dan salawat nabi saw) untuk perahu. 

  

b. Proses Tradisi makkuliwa lopi 

Setelah pemilik perahu menentukan hari dan waktu yang telah disepakati 

untuk melakukan tradisi makkuliwa lopi, selanjutnya istri pemilik perahu 

menyiapkan bahan-bahan sesaji seperti sokkol, tallo manu, cucur, pisang 4 macam 

(loka manurung, loka tiraq, loka barangan, loka balambang) dan ule-ule yang 

kemudian diletakkan dalam beberapa baki. Setelah sesaji atau syarat-syarat 

makanan sudah siap, maka pemilik perahu membawa sesaji tersebut ke atas 

perahu. 

Komponen yang harus ada dalam tradisi makkuliwa lopi adalah 

annangguru (ustaz), sando lopi (pawang perahu), punggawa lopi (juragan kapal), 

sawi (nelayan), dan para tetangga serta kerabat. Ritual makkuliwa lopi terbagi 

menjadi dua, yaitu: 

1) Dilakukan dirumah yang biasanya dihadiri secara lengkap oleh semua 

komponen yang telah ditentukan sebelumnya. 
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2) Dilakukan di perahu pesertanya terbatas, yaitu terdiri atas annangguru 

(ustaz), sando lopi (pawang perahu), terkadang dua unsur tersebut dilakoni 

oleh satu orang karena disamping sebagai annangguru juga berfungsi 

sebagai sando lopi, punggawa lopi (juragan kapal), dan sawi (nelayan). 

Serta terdapat perlakuan khusus yaitu mapposiq
19

 

Jika semua sudah siap, punggawa lopi, annangguru, dan sawi berdatangan 

dan para tettannga yang turut hadir. Tepat tanggal 6 juli 2022 pada pukul 20.00 

setelah shalat isya adalah waktu yang telah disepakati untuk melaksanakan ritual 

makkuliwa lopi dan lopi yang akan dikuliwa adalah perahu baru yang telah diberi 

nama putri sinta. 

Setelah waktunya tiba, seperti pengamatan peneliti hanya annangguru 

sekaligus sando lopi yang naik di perahu dan duduk bersila, sedangkan punggawa 

lopi, sawi dan para tetangga tidak ikut naik jadi mereka hanya menyaksikan 

jalannya prosesi tradisi makkuliwa. Kemudian annangguru membakar kemenyan 

atau dupa-dupa, Setelah itu annangguru membaca barazanji dan doa. Mengenai 

doa-doa yang yang dibaca saat proses berlangsungnya makkuliwa lopi seperti 

yang diutarakan oleh Sanusi yaitu: 

ia doa assalamakang mammula niwaca bismillahirrahmanirrahim, istighfar 

pettallung, syahadat anna shalawat, al-fatihah peppissang anna al-ikhlas 

pettallung, pura dio mambaca womi tau Allah ta’ala peppeoleanna 

angeanna sewwa-sewwa, Allah ta’ala mepara’bbue’, Allah ta’ala 

mepatokkong, Allah ta’ala dilalang, Allah ta’ala di saliwang, Allah ta’ala 

dipialluq, Allah ta’ala dipatuo, Utuyu upipatto dilalang diatequ atuoang 

dipassummombalang. Anna mambaca toi tau o puang pakaramboa tori 

abalaq dini di lino anna di aheraq, adappangana tori inggannana dosa 

kayyang keccu u, adappangan toi tori dosa-dosana kindo kamau, 

pacoangani mai inggannana tau, inggannana luluareu, tarimai tori puang 

inggannana perau u. pura dio mambaca womi tau al-fatihah anna mauang 

bomi tau nabi nuh di uluang, nabi musa di tangangna, nabiullah di 

pelaminang, nabi Muhammad nahkodau. Terjemahan: pertama doa 

                                                                

19Sastri sunarti, “Kosmologi laut dalam tradisi lisan orang Mandar di Sulawesi Barat”, 

dalam jurnal aksara, (Jakarta timur: Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa, 2017), hal 40. 



49 
 

 

keselamatan yg dibaca diawali Bismillahirrahmanirrahim, istighfar 3 kali, 

syahadat dan shalawat, Al-fatihah 1 kali dan al-ikhlash 3 kali, kemudian 

membaca Allah menjadi sumber segala sesuatu, Allah swt yang 

menciptakan, Allah swt yang memlihara, Allah swt yang berada di dalam 

diri, Allah swt menjaga diluar, Allah swt yang menyelimuti, dan Allah swt 

yang mengidupkan, Allah swt bersemayam di dalam diri untuk dipakai 

berlayar. Kemudian membaca Ya allah jauhkanlah aku dari marah bahaya di 

dunia dan di akhirat, maafkanlah semua dosaku baik dosa besar maupun 

kecil, maafkanlah juga dosa ibu dan bapakku, berilah kebaikan ke semua 

orang, dan semua keluargaku juga, terimalah doaku ya allah, Setelah itu 

membaca  Al-fatihah kemudian membca nabi nuh di haluan, nabi musa di 

tengah, nabi Muhammad sebagai Nahkoda (pemimpin armada)
20

 

Setelah pembacaan doa dari annangguru kemudian diaminkan oleh 

punggawa lopi, sawi dan tetangga yang hadir. doa-doa yang dipanjatkan oleh 

annangguru di atas adalah kepercayaan masyarakat nelayan yang tidak menutup 

kemungkinan terkadang doa yang dipanjatkan berbeda dari satu tempat dengan 

tempat lainnya.  

Setelah pembacaan barazanji dan doa selanjutnya diadakan ritual 

mapposiq, mapposiq merupakan pemberian (pembuatan) sebuah lubang di bagian 

tengah di dalam perahu tepatnya di dasar perahu sebagai pusat dari perahu 

tersebut. Daerah yang dilubangi berada di dasar belang atau sekitar satu meter dari 

ujung bawah pallayarang. Adapun artian mapposiq menurut penuturan 

Baharuddin yaitu: 

Ia tu’ die lopi nak u rapang le’bai tu u rupa tau diang, niannangani posiq 

saba’ angga’na tomi tia niwengani nyawa, saba’ to riolo makannyang die 

lopi diang to tia nyawana rapani rupa tau. Terjemahan: ini perahu nak 

seperti kita sebagai manusia yg punya jiwa, gunanya pemberian posiq ini 

yaitu untuk memberi nyawa, karena orang dahulu percaya bahwa perahu 

juga punya jiwa sama layaknya manusia.
21

 

 

 

                                                                

20 Sanusi (58 tahun), Annangguru, wawancara Ling. Somba utara Kelurahan Mosso 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 

21Baharuddin (42 tahun), punggawa lopi, wawancara Ling. Somba timur, Kelurahan 

Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 
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Gambar 4.4 Pembuatan Posiq pada Perahu 

Ritual dimulai dengan pembuatan posiq perahu oleh annangguru sekaligus 

sando lopi yaitu dengan melubangi perahu menggunakan bor listrik, setelah 

proses pelubangan sando lopi mengambil sikap diam untuk bersiap kemudian 

sando lopi menangkap asap dupa dan membaca doa yang diyakini dengan cara 

mendekatkan tangan yang telah menggenggam penutup posiq bersama asap dupa 

ke depan hidung, penutup posiq adalah gabungan dari beberapa benda yang 

memiliki makna tersendiri dan pengharapan oleh nelayan. penutup Posiq lopi 

terbuat dari laso anjoro atau pucuk buah kelapa yang berukuran kecil dan 

memanjang yang sudah disesuaikan dengan lubang posiq dan juga berisi kerokan 

emas dan jarum, kedua benda tersebut dimasukkan ke kapas dan dibungkus kain 

kasa. 

Ketika hendak menutup posiq kemudian annangguru atau sando lopi 

membaca mantra, adapun mantra yang dibaca menurut penuturan Sanusi yaitu: 

Ia paissangang niwaca niwwa “I Muhammad marro’bo, I Muhammad 

massissing. Bismillahirrahmanirrahim”. Terjemahan: Mantra yang dibaca 

adalah “nabi Muhammad melubangi, dan ia pulalah yang menutup, 

bismillahirrahmanirrahim”.
22

 

 

 

 

 

                                                                

22 Sanusi (58 tahun), Annangguru, wawancara Ling. Somba utara Kelurahan Mosso 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 
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Gambar 4.5 Proses Penutupan Posiq pada Perahu 

Setelah membaca doa dengan cepat posiq perahu ditutup dengan menekan 

penutup posiq dengan keras. Sambal membaca basmalah dan shalawat nabi, 

annangguru kemudian memukulkan palu untuk mengeraskan kayu penutup posiq 

tersebut. Selanjutnya setelah ritual tradisi makkuliwa lopi di atas perahu selesai 

dilakukan makan bersama dimana para pelaksana makkuliwa menyantap makanan 

sajian yang ada di atas perahu. Kemudian setelah semua rangkaian ritual yang 

dilakukan di atas perahu selesai, maka para komponen yang bersangkutan dalam 

proses ritual ini kembali ke rumah pemilik perahu untuk menyantap hidangan 

yang disiapkan oleh pemilik perahu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Acara Makan Bersama dirumah Pemilik Perahu 

Pada gambar diatas adalah acara makan bersama di rumah punggawa lopi 

dimana para nelayan dan tetangga turut hadir untuk menikmati hidangan yang 



52 
 

 

disiapkan oleh tuan rumah untuk mempererat tali silaturahmi dan rasa 

persaudaraan anatar pemilik kapal, nelayan dan para tetangga yang turut 

diundang. seperti apa yang diutarakan oleh baharuddin yaitu: 

Ia tomo tia menjari pappogauangta to mandar mua diang nipogau 

maillongngi tau tosikareppeta ummande siola-ola saba rasa sukurta apa 

pura womi tau natolong mappasadia apa-apa na dikuliwa saba rasa tarima 

kasi ta lao para rupa tau. Tejemahannya: sudah jadi kebiasaan kita sebagai 

orang mandar saat melakukan suatu acara memanggil para tetannga sekedar 

makan-makan sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih karna 

telah membantu dalam proses persiapan kuliwa.
23

 

Seperti hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa acara makan bersama 

ini merupakan bentuk syukuran selesainya tradisi makkuliwa lopi serta keinginan 

pemilik perahu memperoleh keberkahan dari pekerjaannya sebagai nelayan. 

c. Tahap Setelah Tradisi makkuliwa lopi 

Tahapan setelah makkuliwa lopi adalah menurunkan perahu atau 

masyarakat sendana juga menyebutnya dengan bua’. Acara ini merupakan 

lanjutan dari makkuliwa yang dilakukan setelah keesokan harinya sekitar pukul 

07:00. 

Semua yang terlibat dalam acara bua’ (penurunan perahu) ini adalah para 

sawi, punggawa lopi dan seluruh warga masyarakat yang berada disekitar perahu 

turut membantu mendorong. Waktu yang tepat untuk menurunkan kapal kelaut 

adalah saat mendai’i lembong (pasang), saat itu diartikan dengan suatu harapan 

“rezeki akan naik” selain itu perahu juga mudah diturunkan ke laut, tidak harus 

mendorong beberapa meter, tetapi cukup hanya beberapa dorongan. 

Acara penurunan perahu ini diawali dengan pembacaan mantra oleh 

punggawa lopi yang dilakukan dihuluan. Adapun mantra yang dibacakan 

berdasarkan penuturan narasumber yaitu: 

                                                                

23 Baharuddin (42 tahun), punggawa lopi, wawancara Ling. Somba timur, Kelurahan 

Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022 
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Ia dio niwaca nak u anu nissang toita dari tomatuata’ dipirang bongi jari ia 

tomo ita niwaca lambi di te’e, ia niwaca “Nabi nuh mapparondong”, nabi 

ilyas maissang uwai, nabi kheder maissang issinna uwai”. Terjemahan: 

yang dibaca nak adalah pemahaman dari nenek moyang yang sampai 

sekarang masih itu yang dipakai, adapun yang dibaca adalah “Nabi nuh 

yang menurunkan, nabi ilyas yang mengetahui air, nabi khaidir yang 

mengetahui isinya air”.
24

 

Setelah itu punggawa lopi mengambil segumpal pasir dibawah perahu dan 

mengusapkannya di badan perahu sebagai simbol pengharapan bahwa perahu 

akan selalu tahu jalan pulang dan selamat kembali dari pelyarannya. Selanjutnya 

dengan membaca basmalah dan shalawat nabi, punggawa lopi memberi arahan 

kepada semua orang untuk memulai mendorong perahu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Proses Bua’ (Mendorong Perahu Ke Laut) 

Acara menurunkan perahu ini merupakan simbol bahwa perahu telah siap 

untuk berlayar, perahu yang telah turun ke laut tidak langsung digunakan untuk 

berlayar melainkan para nelayan membiarkan perahunya berada di laut terlebih 

selama dua atau tiga hari menunggu waktu pemberangkatan sembari 

mempersiapkan peralatan tangkap. 

Ketika tiba hari pemberangkatan maka semua sawi di satu armada yang 

akan berangkat datang di rumah punggawa lopi dan berkumpul dibagian posi 

arriang (tiang pusat rumah) dengan posisi duduk melingkar, di tengah-tengah 

mereka diletakkan dupa. Acara ini dipimpin oleh punggawa lopi yang 

                                                                

24Baharuddin (42 tahun), punggawa lopi, wawancara Ling. Somba timur, Kelurahan 

Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 
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bertanggung jawab dalam pelayaran. Acara ini disebut juga dengan maqappu 

artinya menutup segala kemungkinan yang bakal menimpa nelayan saat 

pelayaran.  

Acara pemberangkatan ini dijadikan sarana penuguhan hati dalam 

berlayar. Acara tersebut memberikan suntikan rohani agar nelayan semangat dan 

teguh, sehingga tidak ada lagi rasa takut dalam diri mereka. Semuanya sudah 

diserahkan kepada yang maha kuasa, mereka yakin bahwa Yang Maha Kuasa 

akan menjaga hamba-nya tertama yang menjalin hubungan dengan-nya. Jadi inti 

dari acara ini adalah penyerahan diri secara utuh kepada Yang Maha Kuasa 

melalui simbol Nabi sebgai rasul tuhan di muka bumi agar tegar dalam pelayaran. 

Dalam kehidupan masyarakat Mandar terdapat sistem kepercayaan pamali 

yang merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan atau keyakinan agar 

terhindar dari marabahaya, sial, sakit dan sebagainya. Para nelayan Mandar 

percaya bahwa pamali-pamali tidak hanya diberlakukan untuk nelayan itu sendiri 

melainkan juga pada keluarganya. Pamali yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Pamali untuk para nelayan 

a) Ketika sedang berlayar tidak diperbolehkan secara langsung mencuci 

peralatan dapur dan peralatan tidur di air laut 

b) Dilarang mematikan api dapur langsung mencelup ke air laut. 

c) Dilarang membuang nasi atau sisa-sisa makanan ke dalam air laut tanpa 

permisi terlebih dahulu kepada penjaga laut. 

d) Dilarang berbicara kotor, berbicara bohong, memfitnah orang lain dan tidak 

boleh bertengkar sesama sawi. 

e) Dilarang menyebut langsung nama binatang laut, seperti buaya disebut to 

dziwai (yang di air), tuing-tuing disebut mara’dia (raja) atau tomanurung. 
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Karna ikan tuing-tuing dianggap berasal dari atas (tuhan), kemudian 

diturankan ke bawah, makanya disebut tomanurung. 

f) Dilarang menyebut katakata yang mengarah ke pesimistik atau suatu keluhan, 

misalnya saya merasa capek. 

g) Dilarang kencing, buang air besar, meludah dan mengayunkan kaki ke laut 

ketika lewat pada tempat tertentu yang dianggap keramat.   

2) Pamali untuk kelurga nelayan 

a) Tidak boleh menyapu rumah dan halaman, mencuci pakaian sewaktu suami 

akan berangkat melaut. 

Hal ini diyakini akan menyapu atau membersihkan rezeki sehingga hasil 

tangkapan suami berkurang. 

b) Anak-anak tidak boleh bermain-main di tempat tidur. 

c) Tidak boleh mengaduk bara api di dapur pada saat akan dimatikan. 

d) Tidak boleh anak-anak menangis pada saat ayahnya akan melaut. 

e) Tidak boleh ada anggota keluarga yang marah-marah atau berkata kasar 

sewaktu suami atau orang tuanya akan berangkat melaut. 

f) Tidak diperbolehkan memberikan api kepada orang lain (kecuali pada sore 

hari) hal ini menyangkut keselamatan suami di laut.  

g) Tidak bisa meminjamkan barang-barang yang ada dalam rumah kepada orang 

lain pabila tidak cukup tiga hari/malam pemberangkatan suami, dihitung 

mulai hari pemberangkatan suami melaut. 

Semua pamali di atas memiliki keterkaitan dengan persoalan keselamatan 

jiwa para nelayan yang sedang berlayar, begitu pula dengan persoalan rezeki yang 

diperoleh. Bisa saja apabila ada pamali yang dilanggar akan terjadi sesuatu hal 
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yang tidak diinginkan menimpa nelayan yang sedang berlayar, apakah itu akan 

menghadapi bahaya ataukah tidak atau kurang mendapat hasil tangkapan.
22

 

2. Makna Simbol yang terdapat dalam Tradisi Makkuliwa Lopi 

Adapun makna simbolik dibalik beberapa sesaji ataupun benda-benda 

yang dilibatkan dalam pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi yaitu: 

a. Sokkol (Makanan yang terbuat dari beras ketan) dan Tallo Manu (telur ayam) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Sokkol dan tallo manu 

Sokkol mrupakan makanan khas yang terbuat dari beras ketan (parepulu’), 

yang disiapkan dalam tiga jenis yaitu: 

1) Sokkol mamea atau sokkol merah dibaratkan darah ikan 

2) Sokkol mapute atau sokkol putih diibaratkan sebagai daging ikan  

3) Sokkol malotong atau sokkol hitam diibaratkan sebagai mata ikan 

Bagi nelayan Sokkol telah menjadi makanan sehari-hari dan merupakan 

simbol kesejahteraan dan pengharapan agar perahu dapat mendatangkan hasil 

yang melimpah. 

Telur ayam sebagai simbol kebulatan tekad. Dalam berlayar, kekompakan 

antara punggawa lopi dan para sawi sangat menentukan proses berlayar dan hasil 

yang diperoleh sehingga diharapkan agar mereka dapat tetap kompak dan satu 

dalam tekad dan paham agar tidak terjadi perpecahan diantara mereka. Harapan 

                                                                

22Faisal dan Hj. Masgaba, Nelayan Mandar di Kabupaten Majene, (Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi, 

2015), hal. 118. 
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ini kemudian dipresentasikan dalam wujud telur sebagai simbol kebulatan tekad 

dan kesatuan 

b. Cucur 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 9 Cucur 

Kue cucur yaitu makanan khas yang berbentuk bundar pipih yang terbuat 

dari gula merah, menghidangkan sokkol sering disandingkan dengan kue cucur. 

Dalam pelaksanaan ritual nelayan mengambil sifat manis dari cucur yang 

diharapkan agar pekerjaan berbuah manis (berhasil), berbuah kebaikan bukan 

membawa malapetaka. 

c. Loka (pisang) 

Adapun di dalam pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi ini masyarakat 

pelaku ritual menyiapkan empat macam pisang, dimana pisang tersebut memiliki 

makna tersendiri yaitu: 

1) Loka manurung (pisang kapok) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Loka Manurung/Pisang Kapok 
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Makna loka manurung yaitu sebagai derajat atau kedudukan. Kata 

manurung berasal dari kata manurung atau orang atau sesuatu yang dimuliakan. 

Dari siinilah para nelayan mandar menggunakan loka manurung agar nantinya 

dalam pelayaran dapat memperoleh hasil tangkapan yang banyak. 

2) Loka tiraq (pisang ambon) 

 

  

 

 

 

Gambar 4.11 Loka Tiraq/Pisang Ambon 

Dalam Bahasa Mandar, kata tira’ atau matira’ berarti lincah atau gesit. 

Dalam hal ini, nelayan Mandar menggunakan loka tira’ sebagai bentuk doa 

pengharapan agar nelayan yang melaut lincah dan gesit dalam menangkap hasil 

laut. 

3) Loka barangan (pisang barangan) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Loka Barangan/Pisang Barangan 

Loka barangan sebagai simbol keberlimpahan. Para nelayan Mandar 

menggunakan kata barangan yang berasal dari kata baraan yang berarti banyak 



59 
 

 

atau melimpah, dengan harapan agar setiap kali berlayar nelayan akan selalu 

membawa hasil yang baik. 

4) Loka balambang (pisang raja) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Loka Balambang/Pisang Raja 

Loka balambang atau pisang raja, bermakna sebagai doa semoga nelayan 

selalu diberikan kesehatan dalam mencari rezeki. 

d. Ule’-ule 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 ule-ule 

Ule’-ule’ bermakna sebagai simbol doa semoga mendapatkan rezeki secara 

terus menerus. Dalam Bahasa mandar, ule’-ile’ artinya ikut-ikut maksudnya 

semoga rezeki yang didapatkan secara terus menerus. 
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e. Undungan atau dupa-dupa 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Undungan/dupa-dupa 

Undungan digunakan sebgai simbol wewangian yang bisa ditimbulkan 

dari asap undung. Para nelayan menggunakan asap undung selain sebagai simbol 

wewangian, mereka juga mengharapkan bahwa doa-doa yang dipanjatkan dapat 

mecakup semua bagian atau orang yang mecium undung tersebut. 

D. Bentuk Realisasi Unsur-Unsur Budaya Islam yang Terkandung dalam 

Tradisi Makkuliwa Lopi pada Masyarakat Mandar di Kelurahan 

Kabupeten Majene  

Setelah mengikuti rangkaian tradisi Makkaliwa Lopi yang diawali dengan 

tahapan persiapan, Mengikuti Proses Adat dan Tradisi Makkuliwa Peneliti Pahami 

Keberadaan bentuk realisasi unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam 

tradisi makkuliwa lopi pada masyarakat Mandar. Unsur - unsur budaya Islam ada 

disini Ini adalah pedoman untuk menilai manfaat suatu tindakan dan harus 

dibuktikan Tidak ada perbuatan lain yang mengikuti dan menyimpang dari ajaran 

Islam. 

Tradisi makkuliwa lopi merupakan tradisi yang ada di kalangan komunitas 

nelayan mandar yang hingga kini masih dipertahankan, tradisi yang bersifat ritual 

ini tidak hanya bertujuan meminta keselamatan dan rezeki kepada Allah Swt, 

tetapi dalam pelaksanaannya juga terkandung unsur-usur budaya Islam yang 
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sangat positif yang dapat dijadikan rujukan baik buruknya pekerjaan tersebut, 

unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam tradisi makkuliwa lopi seperti: 

1. Dimensi Religi 

Iman kepada Allah merupakan salah satu unsur religi dalam tradisi 

makkuliwa lopi. Iman kepada Allah adalah pelajaran yang paling pokok dan yang 

paling mendasar bagi agama Islam. Iman kepada Allah dapat dilihat dari perilaku 

dan sikap individu. Dengan beriman kepada Allah berarti menjalankan segala 

perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Hal tersebut dapat dilihat dari 

penelitian penulis dalam pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi, dalam tradisi 

makkuliwa lopi terdapat pembacaan ayat-ayat al-Qur‟an, zikir, barazanji, dan do‟a 

yang menjadi inti dari itu adalah pengingatan dan mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. Iman merupakan kepercayaan yang meresap dalam hati dan pikiran. Seorang 

yang melafalkan kalimat tahlil walaupun dilisan saja namun secara tidak langsung 

ia melakukan ikrar untuk menjadi penganut dari sebuah keyakinan. Dengan begitu 

bagi yang mengikuti makkuliwa lopi yang didalamnya memuji dan meng-Esa-kan 

Allah swt. secara disadari maupun tidak sadar akan mempengaruhi sikap dan 

perilaku pada kesehariannya seperti lebih rajin beribadah solat dan lebih 

menghormati orang lain. Salah satu alasan yang kuat yang dipegangi oleh 

masyarakat seperti halnya masyarakat nelayan Kelurahan Mosso untuk 

menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Swt. adalah untuk mendapatkan 

ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Melalui doa-doa yang dipanjatkan dalam 

ritual makkuliwa lopi tersebut mereka dapat merasakan ketenangan, sehingga 

mendapatkan rasa aman di saat orang lain merasa takut, merasa yakin walaupun 

orang lain merasa ragu-ragu, merasa mantap di saat orang lain merasa resah, dan 

membangkitkan rasa optimis mereka ketika akan melaut. Sebagaimana Allah swt. 

berfirman dalam Q.S. al-Ra‟d/13:28 
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ئيُِّ ٱلۡقلُىُةُ   ئيُِّ قلُىُبهُنُ برِِكۡسِ ٱلَلِِّۗ أ لَ  برِِكۡسِ ٱلَلِّ ت طۡو  ت طۡو  ٌىُاْ و  اه   ٱلرَِيي  ء 

Terjemahya: 

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati 

menjadi tenteram. 

Rintangan yang dihadapi masyarakat nelayan itu tidaklah mudah, bahkan 

sampai ada yang menyebabkan kematian ketika di lautan disebabkan oleh faktor 

alam dan kepercayaan mistik yang dipegangi oleh masyarakat. Itulah mengapa 

setiap kegiatan nelayan itu banyak diwarnai ritual khususya makkuliwa untuk 

membentengi diri, karna didalam ritual ini mengandung unsur-unsur doa 

keselamatan, tujuannya untuk memberikan ketenangan jiwa sehingga para nelayan 

percaya diri karna telah melaksanakan ritual jadi sebelum terjun ke laut mereka 

sudah yakin akan selamat. Oleh sebab itu, setiap rangkaian dalam ritual nelayan 

selalu disandarkan kepada Allah swt. Sebagaimana yang diutarakan oleh 

Suparman yaitu: 

Mappingarangi’i tau apa gau tongang tu’u die dzipogau andiang mala tau 

mangino-ngino, terutama mainggarang I tau di’o puangallah Ta’ala, apa 

tassala tia iting jamang-jamang mua Tania puangalla Ta’ala I pirau 

tulungi. Terjemahan: Kita harus mengetahui bahwasanya perkerjaan yang 

kita lakukaan harus dilakukan dengan serius, dan untuk itulah kita 

seharusnya mengingat kepada Allah swt. 
25

 

Menurut dari penjelasan informan diatas penulis menyimpukan bahwa 

apapun pekerjaan jika tidak menyandarkannnya kepada Allah Swt maka pekerjaan 

itu merupakan pekerjaan yang salah. Selain motivasi untuk mendapatkan 

ketenangan jiwa, melalui tradisi makkuliwa lopi para nelayan juga mengharapkan 

pertolongan dan perlindungan dari Allah Swt. untuk menghindarkan mereka dari 

bencana yang sewaktu-waktu dapat menghampiri ketika berada di tengah lautan. 

                                                                

25Suparman (45 tahun), Sawi, wawancara Ling. Somba timur, Kelurahan Mosso 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 6 juli 2022. 
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Para nelayan beranggapan bahwa tidak ada daya dan upaya selain hanya berharap 

kepada Allah sebagai tempat berlindung yang paling baik. 

2. Dimensi Gotong-Royong 

Gotong royong merupakan salah satu budaya yang masih dilestarikan oleh 

masyarakat hungga saat ini. Gotong royong dilakukan untuk membantu 

masyarakat dan tetangga terutama ketika diadakannya acara-acara tertentu seperti 

hanya dalam pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi. Di hari dilaksanakannya tradisi 

makkuliwa lopi contohnya, biasanya punggawa lopi dan sawi membersihkan 

perahu dan mengecek apa perahu tersebut sudah bisa dikuliwa. Sedangkan istri 

punggawa lopi dan para tetangga hadir turut membantu menyediakan menu 

makanan yang akan disediakan dalam tradisi makkuliwa lopi, hal ini dilakukan 

demi suksesnya pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi. Hal ini membuktikan dengan 

semangat gotong royong yang tertanam dalam diri masyarakat, seluruh kebutuhan 

yang diperlukan dalam tradisi ini disiapkan secara sempurna. Tidak ada seorang 

pun yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari 

orang lain. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5:2. 

ٌىُاْ لَ  تُ  اه  َٰٓأ يُّه ب ٱلرَِيي  ء  َٰٓ ي َٰ لَ  ئدِ  و 
َٰٓ لَ  ٱلۡق ل َٰ ٌ  و  لَ  ٱلۡه دۡ ام  و  س  لَ  ٱلشَهۡس  ٱلۡح  ئسِ  ٱلَلِّ و  َٰٓ ع َٰ حِلُّىاْ ش 

لَ    و 
ۚ
ل لۡتنُۡ ف ٱصۡط بدُواْ ا ح  إذِ  بۚ و  اً زِضۡى َٰ ي زَبِّهِنۡ و  ام  ي بۡت غُىى  ف ضۡلَا هِّ س  يي  ٱلۡب يۡت  ٱلۡح  آَٰهِّ ء 

ي   ٌكَُنۡ ش  اىُ ق ىۡمٍ أ  ي جۡسِه   ٔ لً  ٔ  ًىُاْ ع  بو  ت ع   و 
ْۘ
امِ أ ى ت عۡت دُواْ س  سۡجِدِ ٱلۡح  يِ ٱلۡو  وكُنۡ ع  دُّ ى ص 

دِيدُ ٱلۡعِق   ٱتقَىُاْ ٱلَلّ ٰۖ إىَِ ٱلَلّ  ش  ىِۚ و  ٱلۡعُدۡو َٰ ثۡنِ و  لً  ٱلِۡۡ ًىُاْ ع  بو  لَ  ت ع  ٰۖ و  يَٰ ٱلتقَۡى   بةِ  ٱلۡبسِِّ و 

Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya”. 

Selain itu rasa kebersamaan terlihat jelas ketika mereka melakukan 

pekerjaan secara bersama-sama. Tidak memandang siapa yang punya acara, 

semua kalangan berkumpul bersama. Disinilah juga terlihat rasa kekeluargaan 
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yang erat demi mewujudkan kerukunan warga melalui gotong- royong antar 

masyarakat. 

3. Dimensi Sosial 

Pada saat pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi, tata cara pelaksanaannya 

terbagi menjadi dua yaitu dilakukan di perahu dan di rumah punggawa lopi. 

Tradisi ini mencerminkan adanya unsur sosial sosial yang terdapat dalam tradisi 

makkuliwa lopi, dimana tempat diadakannya tradisi makkuliwa lopi sebagai 

tempat pertemuan antar keluarga, kerabat, tetangga terkhusus bagi komunitas 

nelayan. Semua itu menjadi faktor pendorong terjalinnya tali persaudaraan atau 

ukhuwah. Unsur sosial juga tampak pada saat acara makan bersama di rumah 

punggawa lopi, dimana adanya makan bersama tetangga yang menjadi salah satu 

tradisi yang masih berlaku hingga sekarang. Adanya makan bersama ini sebagai 

wujud ucapan terima kasih pemilik acara atas bantuan yang dilakukan para 

kerabat, tetangga dalam melaksanakan tradisi makkuliwa, selain itu menjadi 

wujud terciptanya rasa solidaritas dalam masyarakat. Adanya pedupaan sebagai 

salah satu perangkat dalam tradisi makkuliwa juga mencerminkan rasa solidaritas. 

Pedupaan sebagai simbol wewangian juga sebagai simbol pemersatu antara 

peserta tradisi. Wangi pedupaan ini tercium selama proses pembacaan barazanji, 

dimana setiap komponen dalam tradisi ini mengikuti prosesi makkuliwa dengan 

penuh khitmat. Selain itu, dengan adanya wangi pedupaan ini dipercaya bahwa 

doa yang dipanjatkan kepada Allah swt. Diharapkan mencakup seluruh bagian 

atau orang yang hadir dalam tradisi tersebut yang mencium bau wangi pedupaan 

itu.  

4. Dimensi Kesederhanaan 

Dalam pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi, terdapat unsur kesederhanaan 

yang terkandung. Unsur ini dapat dilihat mulai dari persiapan menu makanan 
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kuliwa oleh istri Punggawa lopi, seperti disediakannya sokkol, pisang, ule-ule, 

cucur dan tallo manu yang merupakan makanan khas masyarakat Mandar yang 

dalam penyajiannya ini sesuai dengan ketentuan syarat kuliwa., unsur 

kesederhanan juga dapat dilihat oleh peneliti, dimana para pelaku tradisi, 

annangguru, punggawa lopi dan sawi dengan khusyuk membaca barazanji dan 

sholawat selama tradisi makkuliwa lopi berlangsung. Dengan unsur 

kesederhanaan ini dapat dinilai bahwa tradisi makkuliwa lopi bukanlah tradisi 

yang meriah dan diselenggarakan oleh banyak orang atau sekelompok masyarakat 

yang hadir melainkan para komunitas nelayan dan pelaku agama dan tetangga 

yang turut diundang. 



 

66 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

5. Tradisi makkuliwa lopi merupakan tradisi ma‟baca-baca ketika ada sebuah 

perahu baru atau lama yang akan dipakai melaut dimana perahu tersebut 

terlebih dahulu dikuliwa. Makkuliwa lopi merupakan pernyataan untuk 

meminta berkah kepada Allah Swt. Agar lopi (perahu) dan sawi (nelayan) 

bisa selamat, dan langgeng dipakai. Tradsi ini juga diartikan sebagai doa 

keselamatan baik untuk nelayan maupun untuk perahu itu sendiri ketika 

berda di laut. Tradisi makkuliwa lopi merupakan tradisi yang sudah ada 

sebelum Islam dating dan kemudian diwariskan secara turun-temurun dari 

generasi ke generasi, kemudian Islam datang tradisi makkuliwa lopi telah 

disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. 

6. Dalam tradisi makkuliwa lopi ini memiliki beberapa prosesi, diantaranya 

yaitu Proses yang pertama adalah makkuliwa lopi yaitu ma‟baca-baca 

meminta berkah kepada Allah Swt. Agar lopi (perahu) dan sawi (nelayan) 

bisa selamat, dan langgeng dipakai, kemudian yang kedua adalah 

mapposiq (Mengisi jiwa), merupakan pemberian sebuah lubang di bagian 

tengah di dalam perahu tepatnya di dasar perahu sebagai pusat dari perahu 

tersebut gunanya pemberian posiq ini yaitu untuk memberi nyawa karena 

orang dahulu percaya bahwa perahu juga punya jiwa sama layaknya 

manusia, kemudian proses yang yaitu prese setelah makkuliwa lopi yaitu 

bua’ (penurunan perahu) Acara menurunkan perahu ini merupakan simbol 

bahwa perahu telah siap untuk berlayar. 

7. Wujud unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam tradisi 

makkuliwa lopi yaitu selain sebagai bentuk permohonan diberi 
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keselamatan dan rezeki yang banyak kepada Allah Swt, tetapi juga 

memiliki unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam 

pelaksanaannya. Keberagaman unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi ini 

dapat dilihat dari adanya dimensi religi, gotong royong, sosial, dan 

kederhanaan yang terdpat dalam prosesi pelaksanaan tradisi makkuliwa 

lopi. 

B. Saran 

Penulis berharap agar pemerintah daerah dan tokoh masyarakat agar tetap 

menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi yang menjadi ciri khas nelayan agar 

budaya Mandar tersebut tetatp dapat dipertahankan dan mampu memperkaya 

kearifan lokal Indonesia khususnya di daerah Kelurahan Mosso Kecamatan 

Sendana Kabupaten Majene. 

Tradisi makkuliwa lopi yang dilaksanakan oleh para nelayan Mandar 

sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan menharapkan keselamatan diharapkan 

kepada para nelayan untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi makkuliwa lopi 

agar tetap dilestarikan. Unsur budaya terutama unsur religi diharapkan tetap 

dipegang dan diamalkan oleh para nelayan Mandar, bukan saja dalam pelaksanaan 

ritual namun juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi 

makkuliwa lopi sejatinya hanaya merupakan wadah pengantar semangat leluhur 

agar generasi saat ini senantiasa mewarisi dan melestarikan nilai-nilai yang 

dipegang oleh nenek moyang terdahulu.  
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