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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

  alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ث

  ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

  ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kha ka dan ha خ

 dal D De د

  żal Ż zet (dengan titik di at as) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es ش

 syin Sy es dan ye ش

  sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 fa F Of ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em و

ٌ nun N En 

 wau W We و
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ِ ha H Ha 

 hamzah   Apostrof ء

 ya Y Ye ي

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

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

tanda ('). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah A A ااَ 

 Kasrah I I ااِ 

 dammah U U ااُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung anantara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan ya ai A dan i ىٙى

 Fathah dan wau au a dan u ىاَى

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 



xiii 

 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 fathah dan alif atau ya' ā a dan garis  di atas .....اٙ  ǀ ...ياَ 

 kasrah dan ya’ ī i dan garis di atas ىاِى

 dammah dan wau ù u dan garis di atas ىاُى

 

Contoh 

 māta : ياَاث

 ramā : ريى

 qīla : لٍم

 yamùtu : ًٌىث

 

4. Tā’marbutah  

 Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan marbzilah diikuti oleh kata yang 

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

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfal : روضت الأطفال

 al-madinah al-fādilah : انًدٌُت انفاضهت
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 al-hikmah :   انحكًت

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ابٌؘبؐ رؘ   : rabbanā 

 najjainā :  َجٍُا

 al-haqq :  انحك

 nu’ima :  َعى

 aduwwun„ :  عدو

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

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf Inaddah menjadii. 

Contoh: 

 Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :  عهً

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

 

6. Kata Sandang 

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

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   انشًص

ةانسنس    : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةانفهسف   : al-falsafah 

دانبلا    : al-biladu 

 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta'murūna :  تأيروٌ

 `’al-nau :   انُىع

 syai 'un :   شًء

 umirtu :   أيرث

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

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

secara utuh. Contoh: 

Fi Zilāl al-Qur'ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 

9. Lafz al-Jalilah 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

باالله dinullah انههدٌٍ   billah 

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fii rahmatillāhهى فً رحًت الله 

 
10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tent ang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan 

 Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'in 

Nasīr al-Dīn al-Tūsi 

Abū Nasr al-Farabī 

Al-Gaźali 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

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

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

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subbinahii wa 

Saw. =sallallahu `alaihi wa sallam 

A.s. =`alaihi al-salam 

H = Hijrah 

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

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abil Zaid, Nasr Hamid 
(bukan: Zaid, Nasr Harnid Abu) 
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M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama    : Yasser Mulla Shadra 

 Nim      : 80100220094 

Judul :Perjumpaan Islam dan Tradisi Annyorong Lopi di Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba 

  Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perjumpaan Islam dan 

tradisi lokal dalam tradisi Annyorong Lopi di Bontobahari Kabupaten Bulukumba? 

Pokok masalah tersebut terangkum kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan 

penelitian, yaitu: 1) Bagaimana asal usul tradisi tradisi Anyorong Lopi di 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba?, 2) Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi 

Annyorong Lopi di Bontobahari Kabupaten Bulukumba?, 3) Bagaimana Perjumpaan 

antara Islam dan tradisi Annyorong Lopi di Bontobahari Kabupaten Bulukumba? 

  Jenis penelitian ini adalah peneltian lapangan dengan menggunakan metode 

penelitian Kualitatif Deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan Fenomenologis dalam melihat obyek penelitian.  Adapun sumber data 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan 

data penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, Teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama asal usul tradisi 

Annyorong Lopi di Bontobahari Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sebelum 

kedatangan ajaran Islam yang melatar belakangi atas dasar kepercayaan masyarakat 

yang bersifat mitos. Kedua rangkaian tradisi Annyorong Lopi secara bertahap mulai 

dari berniat, Appissili atau Songka Bala, Ammossi/Ammocci, lalu peluncuran Perahu. 

Pelaksanaan tradisi Annyorong Lopi dilaksanakan dengan mengacu kepada syarat-

syarat pelaksanaan tradisi. Dimana pelaksanaanya mesti dipimpin oleh Punggawa, 

dan diikuti oleh masyarakat lainnya. Ketiga, pada tradisi Annyorong Lopi terjadi 

pertemuan dua budaya antara budaya lokal dan budaya Islam sehingga melahirkan 

wujud tradisi baru, dapat dilihat dalam ritual Appassili, Penentuan hari, proses 

penyembelihan hewan dan proses peluncuran Perahu. 

Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada masyarakat Bontobahari 

khususnya masyarakat dikalangan Panrita Lopi untuk senantiasa melestarikan dan 

menjaga budaya atau tradisi yang sudah. Mahasiswa khusus prodi dirasah Islamiyah 

konsentrasi pemikiran Islam agar tetap aktif untuk melakukan penelitian lapangan 

dan mengembangkan kompetensinya tentang nilai-nilai luhur kebudayaan yang lebih 

mutakhir. 
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ABSTRACK 

Name        : Yasser Mulla Shadra 

Reg. Number       : 80100220094 

Thesis Title    : The Encounter between Islam and the Annyorong Lopi   

      Tradition in Bontobahari District, Bulukumba Regency 

 

The main problem in this study is how then counter of Islam and local 

tradition in AnnyorongLopi in Bontobahari, Bulukumba Regency. This main problem 

issummarized in several sub-problem sor research questions, namely: 1) What is the 

description and scope of the Anyorong Lopi tradition in Bontobahari, Bulukumba 

Regency, 2) What is the form of the encounter between Islam and the Annyorong 

Lopi tradition in Bontobahari, Bulukumba Regency, 3) What are the views of local 

figures on then counter between Islam and the Annyorong Lopi tradition in 

Bontobahari, Bulukumba Regency. 

This type of research is field research using descriptive qualitative research 

methods. The approachused is a phenomenological approach in viewing there search 

object. As for the data sources of this research are primary data and secondary data 

with research data collection methods are observation, interviews, and 

documentation. Then, data processing and analysis techniques were carried out 

through three stages, namely: data reduction, data presentation, drawing 

conclusions/verification. 

The results of this study indicate that: First, the origin of the Annyorong Lopi 

tradition in Bontobahari, Bulukumba Regency, was carried out before the arrival of 

Islam, which had a background of mythical community beliefs. The two sets of 

Annyorong Lopi traditions gradually start from intending, Appissili or Songka Bala, 

Ammossi/Ammocci, then boat launching. The Annyorong Lopi tradition is carried out 

with reference to the conditions for it simplementation. Where the implementation 

must be ledby the Punggawa, and followed by other communities. Third, in the 

Annyorong Lopi tradition thereis a meeting between two cultures, between local 

culture and Islamic culture, thuscreating a new formof tradition that can be seen in 

the Appassili ritual, determining the day, the proces sof slaughtering animals and the 

proces sof launching a boat. 

The implications of this research are: it is expected of the people of 
Bontobahari, especially the Panrita Lopi community, will always preserve and 

maintain the culture or tradition of Annyorong Lopi. So that it canmaintain regional 

icons and enrich local wisdom in Bulukumba Regency. For students, specifically for 

Dirasah Islamiyah Study Program with concentration in Islamic Thought, it is hoped 

that they will remain active in conducting field research and developing their 

competencies regarding then oblevalues of culture that are moreup-to-date. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Ketika Islam berhadapan dengan lingkungan masyarakat yang adat 

istiadatnya telah mapan, Islam dituntut untuk menunjukkan kebijaksanaannya. 

Lantaran Islam bukan datang dari suatu daerah yang tak memiliki kebudayaan, maka 

dari itu Islam datang dan berinteraksi secara harmonis dengan keragaman adat dan 

memberikan klarifikasi secara bijaksana terhadap unsur-unsur kebudayaan lokal. 

Sehingga kehadiran Islam bukan untuk menghilangkan kebudayan setempat.
1
 

Islam di Indonesia adalah Islam yang lahir dari hasil interaksi antara tradisi 

lokal yang telah berkembang dengan nilai keislaman. Islam Indonesia tidak 

menghilangkan tradisi lokal yang level pertumbuhannya sangat kuat. Sikap terbuka 

dan bijaksaana ini mampu merubah pola pikir, pandangan serta praktik keislaman 

umat Islam dari “Arabisasi” menuju keislaman yang berakar dari  budaya dan 

historisitas tersendiri. 

Dengan adanya Islam di Sulawesi Selatan menghasilkan perubahan pada 

kebudayaan lokal di sekitar. Sebuah proses mobilitas total dari bentuk yang lama 

menuju bentuk yang baru yang merujuk pada kematangan. Perubahan jika di 

perumpamakan maka ia adalah suatu bentuk baru yang berlangsung lama secara 

                                                             
1
Harapandi Dahri, Tabot: Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu (Cet. I; Jakarta: Citra, 

2009), h. 11-12. 
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gradual. Selain daripada itu perubahan tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah 

bentuk pengulangan kembali yang lebih cepat bahkan absolut.  

Wilayah provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah dengan level 

populasi masyarakat yang mayoritas beragama Islam, apalagi pada masyarakat suku 

Bugis dan Makassar. Pengaruh ajaran Islam nampak begitu jelas pada wujud 

kebudayaan yang dipengaruhi oleh Islam. Meskipun ketika Islam datang dan 

mempengaruhi budaya lokal, tidak secara otomatis menghilangkan budaya dan adat 

istiadat sebelumnya, sehingga nampak adanya akulturasi antara hukum Agama Islam 

dan hukum adat. Dalam buku Masyarakat Muslim Makassar, Nurman Said 

menjelaskan bahwa kehadiran Islam ditengah masyarakat Makassar menjadi titik 

awal perubahan  dimana kebudayaan asli Makassar muslim baru yang bercorak 

animisme-dinamisme kemudian mengalami perubahan menjadi bercorak Islam.
2
 

Perjumpaan antara Ajaran Islam dan tradisi lokal di Sulawesi Selatan tidak 

semuanya berbentuk akulturatif, ada juga kasus yang terjadi proses negosisasi 

kebudayaan bahkan terjadi proses pergulatan (encountering) kebudayaan, kondisi  

budaya lokal masih begitu nampak mendominasi, dan ketika kultur Islam masuk, 

budaya lokal tidak kehilangan ciri khasnya secara total. Kebudayaan lokal dengan 

pelbagai bentuk serta sistem kepercayaan dan tradisinya masih tetap bertahan dan 

eksis. Sehingga budaya lokal tetap terlestarikan meskipun mengalami transformasi 

                                                             
2
Nurman Said, Masyarakat Muslim Makassar (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Depag RI, 2009), h. 102. 
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budaya dan menghasilkan model kebudayaan yang baru berangkat dari perjumpaan 

Islam dan budaya lokal di Sulawesi Selatan.
3
 

Suku Makassar-Bugis sering diidentikkan dengan Islam baik dari segi 

identitas sosial dan budayanya. Meskipun demikian, kehadiran dan afirmasi atas 

Islam sebagai identitas sosial budaya tidak serta-merta menghilangkan identitas 

sistem kepercayaan, ada istiadat, tradisi, bahkan lebih jauh praktik ritual yang 

merupakan peninggalan kepercayaan pra-Islam datang. Terdapat beberapa daerah di 

Sulawesi Selatan, kepercayaan lokal pra-Islam berbentuk religi dan ritual masih 

terlestarikan dan berdampingan dengan indentitas Islam yang masyarakat lokal 

peluk. Misalnya tradisi Bissu di Pangkep, tradisi masyarakat adat Gantarangkeke, 

Karampuang, Sinjai, tradisi Haji di gunung Bawakaraeng, tradisi Patuntung di 

Kajang serta tradisi yang kini masih eksis dan terjaga yaitu tradisi Annyorong Lopi di 

Kabupaten Bulukumba. 

Perjumpaan ajaran Islam di wilayah pesisir Bulukumba dan tradisi lokal, jelas 

tidak serta merta menghilangkan tradisi dan kepercayaan lokal masyarakat yang ada 

sebelum Islam datang. Islam tidak banyak merubah prinsip-prinsip dasar tradisi, 

kepercayaan, dan budaya lokal masyarakat Bulukumba. Wujud tradisi lokal yang 

masih bertahan dan terwariskan secara turun temurun bahkan setelah ajaran Islam 

menyebar luas di Bulukumba ialah tradisi Annyorong Lopi. 

Tradisi Annyorong Lopi Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba 

banyak mengamalkan tradisi warisan nenek moyang,  masyarakat muslim 

                                                             
3
Sabara Nuruddin, “Perjumpaan Islam dan Tradisi Lokal pada Masyarakat Adat 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng: Pendekatan Fenomenologi Agama‟‟, Disertasi (Makassar: UIN 

Alauddin Makassar, 2017),h. 17. 
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Bulukumba banyak yang menilai tradisi tersebut merupakan peninggalan animisme 

dan dinasmisme ataupun Hindu. Hal tersebut bisa dilihat dari proses pergelaran 

tradisi Annyorong Lopi yang banyak menunjukkan praktik-praktik diluar syari‟at. 

Bahkan ada juga beberapa warga lokal yang telah beralih dari tradisi Annyorong Lopi 

dan menempuh jalan sesuai syariat Islam. Tradisi Annyorong Lopi dalam kacamata 

budayawan, pemerhati tradisi, masyarakat lokal dan pemerintah adalah sebuah 

kearifan lokal dengan keunikannya. Namun hal terbalik justru terjadi dalam 

kacamata Umat Islam khususnya kader Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah yang 

tidak sejalan pada garis pemikiran keislaman dalam memandang tradisi lokal.    

Stigma tersebut mempengaruhi banyak kalangan masyarakat Bulukumba 

maupun di luar Bulukumba yang lemah secara literatur dan bahasa sehingga 

beranggapan tradisi Annyorong Lopi dekat dengan kemusyrikan. Stigma tersebut 

didasari dengan beberapa doa yang dipanjatkan menggunakan bahasa konjo riolo dan 

beberapa ritual yang dianggap bertentangan dengan Islam. Tradisi Annyorong Lopi 

telah dilakukan jauh sebelum Islam masuk di kawasan Bontobahari, Islam menyebar 

di Bontobahari pada tahun 1604 yang disyiarkan oleh Syeikh Abdurrahman yang 

berasal dari Aceh.  

Proses pembuatan Pinisi hingga pergelaran tradisi Annyorong Lopi ini tidak 

terlepas dari makna-makna filosofi yang terkandung di dalamnya, mulai dari ritual 

awal pembuatan sampai berbentuk perahu bahkan sampai Pinisi dibawah ke laut, 

prosesnya selalu mengandung makna hakikat maupun aqidah Islam yang dipercaya 

masyarakat Bontobahari. Akan tetapi, hal yang selalu ingin dihindari masyarakat 

muslim dalam pelaksanaan tradisi lokal ialah memalingkan diri dari Allah SWT dan 

berbuat syirik. Sebagaimana dalam QS Al-Isra/17:66. 
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Terjemahnya : 

Tuhanmulah yang melayarkan perahu-perahu di lautan untukmu, agar kamu 

mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.
4
 

Mengacu pada tafsir Al-Muyassar/Kementrian Agama Saudi Arabia yang 

menafsirkan bahwa ayat diatas bermaknakan bahwa Allah lah yang menghendaki 

perahu-perahu berlayar di lautan untuk manusia, dengan tujuan agar perjalanan 

dilanjarkan dan mudah dalam mencari rezeki dan karunia-Nya dengan berdagang 

maupun usaha-usaha halal lainnya, sungguh Dia Maha Penyayang bagi kalian dan 

memudahkan segala bentuk rezeki.
5
 

Proses interaksi perjumpaan ajaran Islam dan tradisi Annyorong Lopi inilah 

yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam. Proses tersebut dimulai dari 

perjumpaan antara kedatangan Islam dan tradisi lokal. Kemudian interaksi antara 

kebudayaan, yang dilanjutkan dengan pergulatan kebudayaan dalam bentuk 

pribumisasi, negosiasi, bahkan konflik budaya hingga transformasi wujud dan sistem 

tradisi, serta hadirnya bentuk-bentuk kebudayaan dan tradisi khas lokal yang 

bercorak Islam tanpa menghilangkan identitas lokalitasnya.  

                                                             
4
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 

2012), h. 277 

5
Kojin Mashudi, Telaah Tafsir Al-Muyassar (Malang: Intelegensia Media, 2020), h. 439-440. 
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Penelitian terkait interaksi, perjumpaan Islam dan tradisi lokal masyarakat 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba hingga hari ini terhitung masih 

sedikit  melakukannya. Meskipun ada beberapa peneliti yang telah melakukan riset 

akan tetapi masih perlu dikembangkan dengan teori dan pendekatan yang berbeda. 

Karenanya, penelitian ini menemukan signifikansinya karena sebagai penelitian 

pertama tentang perjumpaan Islam dan tradisi Annyorong Lopi Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba.  

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian   

1. Fokus Penelitian 

Berangkat dari judul penelitian Tesis kami, “Perjumpaan Islam dan Tradisi 

Annyorong Lopi di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba (Pendekatan 

Fenomenologi Agama)”, kami menegaskan ikhtiar kami atas fokus penelitian ini 

yang menjurus pada Perjumpaan Islam dan Tradisi Annyorong Lopi di Tana Beru 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan pendekatan 

Fenomenologi Agama dalam melihat realitas ajaran Islam dalam prosesi pergelaran 

Tradisi Annyorong Lopi. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Demi menjaga agar tidak terjadi kesalapahaman terhadap kata, kalimat atau 

istilah-istilah teknis yang terdapat pada penelitian ini, maka penjabaran gambaran  

fokus penelitian mesti dijelaskan lebih awal, yaitu: 

Perjumpaan Islam dan tradisi lokal mengarah pada proses perjumpaan serta 

interaksi ajaran Islam yang datang  dengan tradisi lokal (Annyorong Lopi). Berangkat 
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dari proses interaksi tersebut kemudian melahirkan proses Take and Give budaya 

antara keduanya. Dari proses itu pula melahirkan model hubungan diantaranya 

Islamisasi, Pribumisasi, Konflik dan Negosiasi. 

Perjumpaan budaya ialah interaksi yang melahirkan proses baru yaitu Take and 

Give antara dua atau lebih kebudayaan, interaksi antara satu budaya dengan yang 

lainnya saling mempengaruhi dan kerap pula saling menegasi. Diantara bentuk dari 

perjumpaan kebudayaan ialah pergulatan kebudayaan. Pola pergulatan 

(Encountering) meniscayakan dua budaya yang saling bertemu tersebut, meskipun 

keduanya saling membawah pengaruh tapi tetap sejajar dengan otonominya masing-

masing. Pergulatan kebudayaan meniscayakan paradigma tentang kesetaraan antara 

agama (Islam) dan budaya lokal.
6
 

Konsep tertait lokalitas tentuk tidak dapat dipisahkan dan akan selalu 

berbarengan dengan konsep global. Relasi antara konsep global dan lokal mengacu 

pada realis centre and peripheri atau antara pusat dan pinggiran. Tradisi lokal dalam 

hal ini adalah tradisi yang hidup dalam aras lokal tertentu yang berada di peripheri 

yang ruang lingkupnya memiliki limit atau terbatas pada komunitas tertentu.
7
 Suatu 

Komunitas tertentu serta hidup di wilayah tertentu yang berhadapan dengan 

kebudayaan Islam serta bersifat umum dan ruang lingkupnya luas. 

Tradisi Annyorong Lopi merujuk pada suatu komunitas masyarakat lokal 

(Panrita Lopi) yang berada di wilayah Kecamatan Bontobahari kabupaten 

                                                             
6
Sabara Nuruddin, “Perjumpaan Islam dan Tradisi Lokal pada Masyarakat Adat 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng: Pendekatan Fenomenologi Agama‟‟, Disertasi, (Makassar: UIN 

Alauddin Makassar, 2017),h. 5. 

7
Muhammad Rusli, Kearifan Lokal Towani Tolotang (Cet. I; Gorontalo, IAIN Sultan Amai 

Press, 2012), h.28. 
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Bulukumba  Sulawesi Selatan, yang masih merawat tradisi keislaman mereka dengan 

beberapa upacara ritual khas yang merupakan perpaduan antara Islam dan tradisi 

lokal yang mereka warisi dari leluhur sejak pra Islam. Annyorong Lopi sendiri 

merupakan proses ritual mendorong lopi (Pinisi) secara bergotong royong kepinggir 

laut yang disertai proses do‟a yang diinisiasi oleh tokoh Islam setempat. Ketika 

penelitian ini membahas terkait Bulukumba,  berarti akan menyelami dan mengurai 

tentang tradisi Annyorong Lopi serta lokus besar yang meliputi Kecamatan 

Bontobahari sebagai bagian yang lebih kecil. 

Interaksi Ajaran Islam dan tradisi Annyorong Lopi sebagai fokus kajian dalam 

penelitian ini merupakan ikhtiar untuk melihat lebih dekat, lebih dalam dan lebih 

objektif  dinamika hubungan antara Islam dengan tradisi lokal (Annyorong Lopi) 

yang teraktualisasi dalam suatu bentuk ritual tradisi yang diwariskan dari masa ke 

masa. Islam merupakan ajaran yang berlandaskan pada Al-Qur‟an, sedangkan tradisi 

Annyorong Lopi ialah murni budaya yang diwariskan dari leluhur/moyang di 

kawasan pesisir Kabupaten Bulukumba. 

Adapun ruang lingkup penelitian ini ialah : 

a. Deskripsi tradisi Annyorong Lopi. 

b. Proses perjumpaan Islam dengan tradisi Annyorong Lopi di Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba. 

c. Proses interaksi Islam dan tradisi Annyorong Lopi. 

d. Pergulatan pemikiran tokoh lokal terhadap Islam dan tradisi Annyorong Lopi 

Kecamatan Bontobahari kabupaten Bulukumba. 
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 Penelitian ini difokuskan pada masyarakat yang berada pada wilayah 

Kelurahan Tana Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba serta berbagai 

hal yang berkaitan dengan tradisi Annyorong Lopi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun  rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 3 pokok, 

Rumusan masalah tersebut dibagi menjadi 3 sub masalah, yaitu : 

1. Bagaimana eksistensi tradisi Annyorong Lopi di Bontobahari? 

2. Bagaimana bentuk perjumpaan Islam dan tradisi Annyorong Lopi di 

Bontobahari? 

3. Bagaimana pergulatan pemikiran tokoh lokal memandang Islam dan tradisi 

Annyorong Lopi di Bontobahari? 

 

D. Kajian Pustaka 

Demi memperoleh data awal sebagai bahan perbandingan dalam penelitian 

yang akan datang, peneliti memaparkan beberapa perbandingan peneliti yang 

melakukan research terkait Islam dan Annyorong Lopi, dalam bentuk hasil penelitian 

yang berstandar akademik serta memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Pertemuan Islam dan tradisi Annyorong Lopi merupakan wujud keterbukaan 

pemeluk Islam dan masyarakat lokal yang masih melestarikan tradisi warisan 

Nenek Moyang. Menguraikan penelitian ilmiah yang dilkukan oleh Khaerul 
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Asfar, Achmad Abu bakar, Musafir Pababbari dan Muhammad Sadiq Sabry, 

“Living Qur‟an in Annyorong Lopi Pinisi Tradition: An Antrophological 

Study of The Al-Qur‟an”. Jurnal Adabiyah UIN Alauddin Makassar dan 

IAIN Gorontalo 2021,
8
 Dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana 

implementasi atau living Al-Qur‟an dalam proses pelaksanaan tradisi 

Anyoorong Lopi di Bulukumba dengan menggunakan pendekatan 

antropologi Al-Qur‟an, Dimana proses pelaksanaan tradisi Annyorong Lopi 

merujuk pada nilai-nilai yang terkandung didalam Al-Qur‟an maupun 

pelafalan ayat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

antropologi dan tafsir serta lebih dalam menjelaskan tujuan diadakannya 

ritual ini yaitu sebagai wujud kesyukuran atas selesainya sebuah karya luar 

biasa oleh para Panrita Lopi (Pengrajin Perahu). Hal mendasar antara 

perbedaan jurnal diatas dengan rencana penelitian kami ialah, hasil penelitian 

jurnal living Qur‟an tersebut hanya fokus pada bagaimana posisi  Al-Quran 

dalam proses pelaksanaan tradisi Annyorong Lopi. Sedangkan rencana 

penelitian kami ialah berikhtiar melihat titik perjumpaan antara Islam dan 

Tradisi lokal tersebut, dan lebih dekat menoropong wujud perjumpaan nilai 

Islam dan kearifan lokal pada tradisi Annyorong Lopi. 

2. Proses Pergelaran tradisi Annyorong Lopi menyimpan segudang nilai positif 

seperti tingkat solidaritas antar sesama warga setempat disekitar pesisir, 

sperti penelitian yang ditulis oleh Amirullah, Dimas Ario Sumili, Rasyid 

Ridha, Patahuddin, Rahmat Zulfikar dan Hamid, “Social Solidarity Tradition 

                                                             
8
Khaerul Asfar, dkk.,“Living Qur‟an in Annyorong Lopi Pinisi Tradition:An Antrophological 

Study of The Al-Qur‟an”, Jurnal Adabiyah 21 no. 2 (2021), h. 451. 
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of Annyorong Lopi Coastal Community of Bontotiro Bulukumba Regency”. 

Penelitian gabungan mahasiswa Pendidikan Sejarah dan Pendidikan 

Antropologi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2021.
9
 Penelitian 

lapangan yang dilakukan oleh Amirullah beserta timnya ini berupaya melihat 

sisi unik daripada pergelaran tradisi Annyorong Lopi di Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba. Keunikan pada proses pelaksanaan tradisi 

masyarakat lokal tersebut dapat dilihat dari ikhtiar gotong royong yang 

dilakukan masyarakat sekitar sebagai wujud kepeduliaan dan kehangatan 

antar pengrajin perahu dan masyarakat lainnya. Persamaan penelitian kami 

terletak pada objek penelitian kami yaitu tradisi Annyorong Lopi, hanya saja 

perbedaan kajian membuat peerbedaan pada penelitian kami yang fokus 

melihat perjumpaan Islam dan tradisi Annyorong Lopi. 

3. Pelaksanaan tradisi Annyorong Lopi dilakukan oleh banyak kalangan, mulai 

dari Tokoh Agama setempat, Panrita Lopi, pemilik Perahu, serta masyarakat 

sekitar. Berdasarkan hasil penelitian Muslimin, Sarina, Fitra Anggraeni dan 

Supratman “Eksistensi Panrita Lopi: Studi Tentang Sulitnya Regenerasi 

Pengrajin Perahu Phinisi di Kecamatan Bontobahari”. Jurnal Patrawidya 

2018 Universitas Hasanuddin.
10

 Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana 

wujud Panrita Lopi (Pengrajin Perahu) yang dari masa ke masa mengalami 

degradasi pewaris skill mengrajin perahu. Berbagai faktor kemudian 

dijelaskan sebagai pemicu sulitnya regenerasi Panrita Lopi yang dimana 

                                                             
9
Amirullah, dkk.,“Social Solidarity Tradition of Annyorong Lopi Coastal Community of 

Bontotiro Bulukumba Regency”, Jurnal Atlantis Press  603 no. 2 (2021), h. 662 

10
Muslimin, dkk.,“Eksistensi Panrita Lopi: Studi Tentang Sulitnya Regenerasi Pengrajin 

Perahu Phinisi di Kecamatan Bontobahari”, Jurnal Patrawidya  19 no. 2 (2018), h. 143 
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mayoritas generasi muda disana banyak beralih menempuh pendidikan serta 

merantau ketempat lain untuk bekerja ketimbang belajar menjadi pengrajin 

perahu dikampung halaman. Kaitan penelitian diatas dengan penelitian kami 

dapat dilihat daripada keterlibatan Panrita Lopi pada pergelaran tradisi 

Annyorong Lopi adalah hal yang tidak dapat kita pisahkan. Sehingga lebih 

lanjut kami menguraikan perbedaan mendasar dalam penelitian kami ialah 

spesifik objek penelitian kami yang mengarah pada Perjumpaan Islam dan 

tradisi Annyorong Lopi di Kecamatan Bontobahari menggunakan 

Fenomenologi Agama sebagai suatu pandangan dalam meneliti. 

4. Abdul Hafid dan Raodah “Makna Simbolik Tradisi Ritual Massorong Lopi-

Lopi Oleh Masyarakat Mandar Di Tapango, Kabupaten Polman, Provinsi 

Sulawesi Barat”. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, Jurnal 

Walasuji tahun 2019.
11

 Upaya yang dilakukan pada penelitian tersebut ialah 

ikhtiar melihat wujud makna simbolik pada pergelaran tradisi Massorong 

Lopi-Lopi, hasil peneltian tersebut menjelaskan bahwasanya makna dibalik 

pelaksanaaan tradisi itu ialah guna menjaga kampung mereka dari mara 

bahaya serta segala penyakit yang menimpa mereka akan terbawa oleh arus 

air, dan perahu-perahu nya dimaknai sebagai bahtera yang akan membawa 

masyarakat menuju tempat sejahtera, selamat, dan makmur. Melihat 

penelitian diatas kami melihat ada keterkaitan skala besar pada aspek nilai-

nilai religius pada pergelaran tradisi Massorong Lopi-Lopi dan Annyorong 

Lopi sebagai warisan leluhur yang telah berjumpa dengan nilai Islam. 

                                                             
11

Abdul Hafid dan Raodah.,“Makna Simbolik Tradisi Ritual Massorong Lopi-Lopi Oleh 

Masyarakat Mandar Di Tapango, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat”, Jurnal Walasuji10 no. 

1 (2019), h. 33. 
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Penjelasan Abdul Hafid pada penelitiannya menerangkan bahwa ada 

perbedaan mendasar dari segi pelaksanaaan kedua tradisi tersebut, seperti 

objek Lopi-Lopi dengan Lopi, yang dimana Lopi-Lopi dikonotasikan sebagai 

perahu yang berukuran tidak terlalu besar, sedangkan Lopi adalah perahu 

yang berukuran Besar. Kendati demikian hasil penelitian diatas dapat 

dijadikan sebagai penunjang penelitian kami demi menghasilkan penelitian 

yang ilmiah. 

5. Proses pelaksanaan pembuatan Pinisi hingga pelaksanaan tradisi Annyorong 

Lopi tidak lekat dari hal religigius pada tiap pergelaran ritusnya. Memuat hal 

tersebut pada penelitian Nenda Kurniasari, dkk. Dimensi Religi dalam 

Pembuatan Pinisi. Jurnal Balai Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan, 2013.
12

 Riset ini membahas terkait makna dan Religion Simbol 

dalam prosesi pembuatan Pinisi di Bontobahari. Penelitian ini lebih luas juga 

menuguraikan makna, simbol dan nilai yang tertuang pada proses pembuatan 

Pinisi masyarakat Bontobahari Bulukumba. 

 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada latar belakang permasalahan maka tujuan yang ingin diraih 

dalam penelitian ini ialah :  

                                                             
12

Nendah Kurniasari, Christina Yuliaty dan Nurlail, “Dimensi Religi dalam Pembuatan Pinisi: 

Dimensions of Religious Element in Making Pinisi”, J. Sosek KP 8, no. 1 (2013): h. 76.      
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a. Untuk mendeskripsikan eksistensi tradisi Annyorong Lopi masyarakat Kelurahan 

Tana Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk menguraikan bentuk perjumpaan ajaran Islam dan tradisi Annyorong Lopi 

pada masyarkat muslim di Kecamatan Bontobahari Bulukumba. 

c. Untuk menganalisis khazanah pemikiran tokoh lokal dalam melihat sisi  

perjumpaan antara Islam dan tradisi Annyorong Lopi.  

 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil pemikiran yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan berguna: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Untuk memahami perjumpaan Ajaran Islam dan tradisi Annyorong Lopi. 

2) Menemukan model interaksi dan pergulatan antara Islam dan tradisi 

Annyorong Lopi. 

3) Menambah khazanah keilmuan tradisi dan kebudayaan masyarakat Tana Beru 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1) Untuk membangun kesadaran pada masyarakat, bahwa Islam datang tidak 

mengganggu tradisi lokal masyarakat lokal melainkan mengafirmasi dan 

mengakomodir tradisi lokal khas masyarakat Tana Beru Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba. 

2) Guna menstimulus kesadaran Panrita Lopi atas pentingnya merawat tradisi 

warisan nenek moyang sebagai kekhasan masyarakat Bontobahari.  
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3) Sebagai proses awal dari upaya akademik dan ilmiah guna memberikan 

edukasi pada jajaran pemerintahan agar lebih memperhatikan hal-hal yang 

besifat kultural pada masyarakat Bontobahari, khususnya tradisi Annyorong 

Lopi yang mesti dilindungi dan dijaga. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tradisi Lokal dan Kebudayaan Islam 

Kata tradisi secara bahasa (Etimology) dalam Bahasa Latin "traditio" berarti 

diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu 

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

masyarakat.
13

 Yang paling mendasar dari sebuah tradisi yaitu penyampaian atau 

semacam warisan dari leluhur mereka yang diberikan kepada generasi selanjutnya. 

Warisan yang dimaksud seperti informasi baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis atau disampaikan secara langsung (lisan) tanpa adanya penyampai informasi 

dari setiap generasi dapat menyebabkan tradisi tersebut hilang dan punah dari 

kehidupan masyarakat. 

Pengertian tradisi biasa juga dikatakan sebuah adat-istiadat atau sebuah 

kebiasaan dari orang terdahulu yang tetap diterapkan oleh generasi sekarang. Dalam 

menilai sebuah masalah atau menyelesaikan masalah biasanya masih menggunakan 

cara-cara yang sudah ada sebelumnya karena menurut mereka cara-cara tersebut 

dianggap yang terbaik dan paling efektif.
14

 Sebuah kebiasaan yang sudah tersebar 

luas di tengah-tengah umat manusia merupakan sumber atau pengaruh yang paling 

besar dari terciptanya sebuah tradisi Kebiasaan yang muncul di tengah-tengah umat 

manusia itu kemudian tersebar menjadi adat ataupun budaya dari daerah tetangga dan 

menjadi sebuah model atau tatanan kehidupan.  

                                                             
13

Ariyono dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi (Jakarta: Akademika Pressindo 1985), 

h. 4 

14
Gede Wiranata. Antropologi Budaya (Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, 2010), h. 6.  
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Roh ataupun isi dari sebuah kebudaya adalah tradisi, tanpa adanya tradisi 

sebuah kebudayaan tidak akan lahir dan berkembang Tradisi juga dapat membuat 

antar msyarakat hidup harmonis dan saling menghargai. Apabila sebuah tradisi 

dihilangkan dan tatanan kehidupan masyarakat maka ada kemungkinan sebuah 

kebudayaan juga akan punah dan berakhir Segala sesuatu yang dijadikan tradisi 

biasanya telah diuji tingkat produktivitas dan tingkat efesiensinya. Karena tingkat 

produktivitas dan efisienainya akan selalu terupdate dan mengikuti perkembangan 

dari unsur-unsur kebudayaan.  

Apabila sikap dan tindakan di dalam menyelesaikan permasalahan kalau 

tingkat efektifitas dan efesiensinya kurang maka akan ditinggalkan pelakunya dan 

tidak akan menjadi sebuat tradisi. Segala bentuk tradisi akan pas dan cocok sesuai 

dengan situasi dan kondisi pewarisnya.
15

 Konsep tradisi akan berkembang menjadi 

istilah haru yaitu tradisional. Tradisional muncul untuk menyikapi dan merespon 

persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Sikap tradisional mengandung 

unsur metodologi atau konsep dalam bertindak yang di dalamnya terdapat nilai dan 

norma yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga dengan kata lain setiap tindakan 

dalam menyelesaikan persoalan adalah berdasarkan tradisi. 

 Keberadaan budaya Indonesia yang sangat beragam baik itu dari suku, 

agama, dan berbagai kepercayaan masyarakat setempat yang berbau mitos 

merupakan kunci dan dasar dalam menjalani kehidupan sosial dan budaya dan harus 

tetap memegang teguh sikap saling menghargai dan toleransi Kepercaya masyarakat 

yang sudah berkembang dari masa lalu dan juga bisa kita lihat sejarah Indonesia 

                                                             
15

Mochtar Lubis, Budaya Masyarakat Dan Mamaia Indonesia (Jakarta: Yayasan Ober 

Indonesia, 1992), h. 7-12. 
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sejak dulu mempercayai akan adanya kekuatan gaib. Karena bisa kita buktikan 

dengan banyaknya upacara ritual, ziarah, sesaji dan beberapa pementasan kesenian. 

Tradisi dalam memperingati peristiwa tertentu yang dianggap penting dalam 

perjalan dan kehidupan manusia yaitu dengan melaksanakan upacara ritual. Upacara 

yang dilaksanakan tersebut dianggap bagian dari sebuah kebudayaan masyarakat dan 

juga sebagai manifestasi usaha manusia dalam mendapatkan ketenangan jiwa 

Kegiatan itu masih bertahan sampai sekarang dan tetap dilestarikan.
16

 

Budaya adalah dalam bahasa Belanda cultuur, dalam bahasa Inggris culture 

dan dalam bahasa Arab ialah tsaqafah berasal dari bahasa Latin colere yang artinya 

mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah 

tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti culture sebagai “segala daya 

dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Sedangkan kebudayaan 

adalah semua yang berasal dari hasrat dan gairah di mana yang lebih tinggi dan 

murni menjadi yang teratas memiliki tujuan praktis dalam hubungan manusia seperti 

musik, puisi, agama, etik, dan lain-lain.
17

 

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, dan 

kebudayaan adalah hasil dari cipta karsa dan rasa tersebut. Budaya yang 

teraktualisasi dalam wujud adat mulai dipahami sebagai fenomena alam yang 

kehadirannya secara umum memberi kontribusi terhadap perilaku manusia, hingga 

yang berkenaan dengan cara melakukan sesuatu, seperti menjalankan kewajiban 

agama dan perilaku sosial.  

                                                             
16

Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi antar Buka Pand Berkomunikasi 

dengan Orang Berbeda Budaya (Bandung : PT Remaja Rosda karya,  2014), h. 45 

17
Joko TriPrasetya, Ilmu Budaya Dasar (Cet. 3; Jakarta: PT Rincka Cipta, 2009), 

h. 31. 
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Beberapa bentuk adat merupakan kreasi asli daerah, sedangkan yang lain 

merupakan asli mungkin berasal dari luar. Sebagian bersifat ritual, dan sebagian lain 

seremonial. Dari sudut pandang agama, ada adat yang baik ('urf sahih) dan ada adat 

yang jelek ('urf fasid); sebagian sesuai dengan syariat dan dinyatakan dalam kaidah 

fikih, sebagian lagi sesuai dengan semangat tata susila menurut Islam. Oleh karena 

itu, dalam suatu perayaan religius, paling tidak ada tiga elemen yang terkombinasi 

bersamaan: perayaan itu termasuk adat karena dilaksanakan secara teratur, juga 

bersifat ibadah karena seluruh yang hadir memanfaatkannya untuk mengungkapkan 

identitas kemuslimannya; dan juga pemuliaan pemikiran tentang umat di mana ikatan 

sosial internal di dalam komunitas pemeluk lebih diperkuat lagi. 

Islam adalah sebuah tatanan kehidupan yang sangat sempurna dan lengkap 

karena di dalam Islam itu sendiri mengatur segala macam aturan mulai dari hal-hal 

yang kecil sampai hal-hal yang besar, mulai aturan kehidupan dalam keluarga, 

sekolah dan masyarakat serta lingkungan. Islam sudah kita yakini adalah agama yang 

sempurna akan tetapi dalam kesempurnaannya dan dalam implentasi kehidupan 

sehari-hari masih membutuhkan penafsiran-penafsiran dan penakwilan dalam kaidah 

akidah tertentu. Persentuhan Islam dengan budaya lokal tidak menafikan adanya 

akulturasi timbal-balik atau saling mempengaruhi satu sama lain. Budaya Islam 

adalah budaya yang ada di dalam masyarakat terdapaat praktik-praktik Islam. 

Kontak antara budaya masyarakat yang diyakini sebagai suatu bentuk 

kearifan lokal dengan ajaran dan nilai-nilai yang di bawa oleh Islam tak jarang 

menghasilkan perubahan. Kemudian, yang terjadi dinamika budaya masyarakat 

setempat. Kemudian, yang terjadi ialah akulturasi dan mungkin sinkretisasi budaya, 

seperti praktek meyakini iman di dalam ajaran Islam akan tetapi masih mempercayai 
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berbagai keyakinan lokal. Secara spesifik, Islam memandang budaya lokal yang 

ditemuinya dapat dipilah menjadi tiga: Menerima dan mengembangkan budaya yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berguna bagi pemuliaan kehidupan umat 

manusia.
18

 

 

B. Perjumpaan Islam dengan Tradisi Lokal 

Islam nusantara merupakan Islam yang khas versi Indonesia. Islam nusantara 

juga merupakan pengabungan dari nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, 

budaya, dan adat istiadat. Karakter Islam nusantara menunjukkan adanya kearifan 

lokal di yang tidak bertentangan serta melanggar ajaran Islam, namun justru 

menselaraskan antara ajaran Islam dengan budaya lokal yang banyak. berkembang di 

wilayah Indonesia.  

Kehadiran Islam tidak untuk merusak atau menantang tradisi yang telah 

berkembang. Sebaliknya, Islam datang untuk memperkaya khazanah dan 

mengislamkan tradisi dan budaya yang ada secara bertahap. Hal ini membutuhkan 

waktu yang panjang atau beberapa generasi. Pertemuan Islam dengan adat dan tradisi 

nusantara itu kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan (seperti 

pesantren) serta sistem kesultanan. Tradisi itulah yang kemudian disebut dengan 

Islam nusantara, yakni Islam yang telah melebur dengan tradisi dan budaya 

nusantara.
19

 

                                                             
18

Misnayanti, “Akulturasi Budaya Lokal Dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan 

Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin 

Makassar, 2016), h.11-12. 

19
Hanum Jazimah Puji Astuti, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam 

Bingkai Kultural", INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication2, no. 1 (2017): h. 38. 
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Dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Islam Nusantara adalah Islam yang 

ramah, terbuka, inklusif dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar 

bangsa dan negara. Islam yang dinamis merupakan Islam yang bersahabat dengan 

lingkungan kultur, sub-kultur dan agama yang beragam. Islam bukan hanya cocok 

diterima oleh nusantara, tetapi juga pantas mewarnai budaya-budaya lokal yang 

bertujuan mewujudkan sifat akomodatifnya yakni Rahmatan Lil Alamin.  

Berangkat dari hal tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa Islam nusantara 

merupakan cara melaksanakan Islam melalui pendekatan kultural, sehingga merawat 

dan mengembangkan budaya atau tradisi lokal yang sesuai dengan ajaran Islam, dan 

berusaha mewarnai budaya atau tradisi lokal itu dengan nilai-nilai Islam manakala 

budaya tersebut masih belum senafas dengan Islam. Islam sangat menghargai kreasi 

kreasi kebudayaan masyarakat, sejauh tidak menodai prinsip prinsip kemanusiaan, 

maka budaya tersebut akan tetap dipertahankan. 

Bertolak dari hal tersebut di atas, apabila budaya atau tradisi lokal tersebut 

bertentangan dengan ajaran Islam serta mengurangi martabat hukum yang berlaku 

dalam masyarakat, maka budaya tersebut harus ditolak. Berangkat dari hal tersebut 

maka dapat dipahami bahwa Islam ini tidak menghamba pada budaya atau tradisi 

lokal yang menyimpang dengan ajaran Islam, tetapi tradisi yang menghormati nilai 

nilai kemanusiaan yang perlu dipertahankan. Mekanisme kerja Islam nusantara ini 

melalui pendekatan adaptif selektif dengan menggunakan sistem penyaringan yang 

ketat terhadap budaya atau trasidi lokal yang telah mengakar di masyarakat. Dengan 
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pendekatan ini, Islam diharapkan berperan aktif memmengaruhi budaya maupun 

tradisi lokal yang berkembang tersebut.
20

 

Islam mempunyai ciri yang tidak memihak dalam satu pemahan saja, tetapi 

sebagai jalan tengah karena bersifat tawasuf (moderat), tidak ekstrem kanan dan kiri, 

selalu seimbang, inklusif, toleran dan bisa hidup berdampingan secara damai dengan 

penganut agama lain, serta bisa menerima demokrasi dengan baik. Model Islam yang 

demikian bisa dilacak dari sejarah kedatangan Islam ke wilayah Nusantara yang 

disebutnya melalui vernakularisasi dan diikuti proses pribumisasi, sehingga Islam 

menjadi tertanam dalam budaya indonesia.
21

 

Oleh karena itu, sudah selayaknya Islam nusantara dijadikan alternatif untuk 

membangun peradaban dunia islam yang damai dan penuh harmoni di negeri mana 

pun, namun tidak harus bernama dan berbentuk seperti Islam nusantara karena dalam 

Islam nusantara tidak mengenal menusantarakan Islam atau nusantarasasi budaya 

lain.
22

 

Melalui citra Islam nusantara semestinya dapat menyadarkan masyarakat 

bahwa perbedaan merupakan anugerah yang telah Allah ciptakan. Ibarat musik, 

ketika bermacam-macam alat musik tersebut diperdengarkan sesuai dengan 

iramanya, maka akan menimbulkan suara yang sangat indah dan menimbulkan 

kepuasan bagi pendengarnya. Sama halnya ketika perbedaan tadi dianggap anugerah 

                                                             
20

Hanum Jazimah Puji Astuti, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam 

Bingkai Kultural", INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication 2, no. 1 (2017): h. 38. 

21
Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusan tara Abad XVII dan 

XVIII (Bandung: Mizan, 1995), h. 15.  

22
Hanum Jazimah Puji Astuti, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam 

Bingkai Kultural", INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication 2, no. 1 (2017): h. 3. 
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maka akan mewujudkan masyarakat yang saling menghargai, mengasihi, melindungi, 

memahami dan saling mempercayai bahwa keragaman dan perbedaan tidak 

menjadikan bangsaterkotak-kotak dan terpecah pelah. Inilah prinsip dan tujuan dari 

Islam nusantara, kehidupan yang harmonis sesuai dengan kaidah Islam Rahmatan 

Lil'Alamin. 

Bentuk operasionalisasi Islam nusantara adalah proses perwujudan nilai-nilai 

Islam melalui (bentuk) budaya lokal. Dalam tataran praksisnya, membangun Islam 

nusantara adalah menyusupkan nilai islami di dalam budaya lokal atau mengambil 

Islami untuk memperkaya budaya lokal atau menyaring budaya agar sesuai Islam.
23

 

Sumber utama Agama Islam adalah wahyu, selain itu juga agama memiliki 

ciri norma sendiri dalam bertindak. Karena agama sifatnya normatif, maka agama. 

cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya merupakan hasil buatan manusia, 

hal ini menyebabkan budaya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan 

cenderung selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan 

manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.  

Maka muncul cara hidup santri, budaya menghormati kiyai dan sebagainya, 

dengan wawasan budaya dari agama secara langsung diterima dan dilaksanakan oleh 

masyarakat tanpa mempersoalkan dalilnya. Umat Islam Abangan
24

 yang menjahui 

malima, madat atau mengonsumsi obat-obat terlarang, main perempuan, mabuk, 

                                                             
23

Hanum Jazimah Puji Astuti, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam 

Bingkai Kultural", INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication2, no. 1 (2017): h. 38. 

24
Abangan adalah sebutan untuk golongan penduduk jawa muslim yang mempraktikkan islam 

dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks. 

Abangan juga cenderung mengikuti sistem kepercayaan lokal yang sekerap disebut adat daripada 

hukum islam murni. 
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maling, berjudi belum tentu dengan alasan keagamaan, tetapi sangat boleh jadi 

karena alasan-alasan budaya, misalnya ketaatan kepada kiyai atau orang tua”.
25

 

Salah satu yang memperkaya kehidupan adalah hasil dari akulturasi antara 

agama dan budaya akan terjadi terus-menerus. Terlepas dari hal itu, akulturasi antara 

agama dan budaya membuat kehidupan tidak gersang, memperkaya variasi budaya 

yang dapat memungkinkan adanya persambungan antara berbagai kelompok atas 

dasar persamaan-persamaan, baik persamaan agama maupun budaya. Upaya 

rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya 

ketegangan antara sebab kalau manusia dibiarkan pada fitrah rasionalnya, 

ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya.
26

 

Agama Islam  merupakan agama dakwah, dengan sendirinya dalam proses 

persebarannya agama ini akan berhadapan dengan realitas budaya lokal. Bentuk 

budaya tersebut dapat berupa ide (gagasan, pandangan hidup dan kepercayaan, 

norma bahkan keyakinan), sistem aktivitas (tatacara, seremoni dan ritus) dan produk 

karya (seni, ilmu, tehnologi, dan produk budaya material lainnya). Dalam konteks 

ini, dakwah kultural dapat menyentuh berbagai aspek budaya tersebut, sehingga 

kegiatan dakwah menjadi lebih bervariasi sesuai dengan kondisi dan tingkatan 

budaya masyarakat.
27

 

 

                                                             
25

Abdurrahman Wahid, dkk, Islam Nusantara (Bandung: Mizan, 2016), h. 33. 

26
Abdurrahman Wahid, dkk, Islam Nusantara, h. 34. 

27
A Syafii Maarif, Dakwah Kultural Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Cet. I; 

Yogyakarta: PT Surya Sarana Utama Devisi Grafika, 2004), h. 35. 
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Sebagai agama dakwah, Agama Islam memegang teguh pondasi ajarannya, 

yaitu tauhid atau konsep mengesakan Allah swt. Dalam sejarahnya, penegasan 

konsep ke-Esa-an Allah swt. ini adalah untuk: Pertama, membebaskan manusia dari 

belenggu keyakinan terhadap segala macam hal yang bersifat ideal (yang keliru 

logikalnya) dan material (yang keliru dipahami); dan Kedua, memberi ruang gerak 

proses-proses rasionalisasi untuk usaha-usaha memakmurkan kehidupan di alam fana 

ini dan sekaligus untuk memperkokoh keyakinan adanya Tuhan yang Maha Hidup. 

Sehingga gerakan dan aktivitas dakwah harus mampu membangun relasi antara 

tauhid (Habl min Allah) dengan dunia kemanusiaan yang empirik (Habl min an-

Nas). 

Proses Penyebaran Islam sebagai agama mengalami pergulatan dengan corak 

kebudayaan masyarakat setempat, termaksud didalamnya budaya lokal. Yang patut 

dicermati adalah bahwa dalam budaya lokal masih terdapat unsur-unsur berikut: 

pertama, sisa-sisa mitologi animisme-dinamisme; kedua, aktivisme ritual berdasar 

mitologi animisme-dinamisme atau sinkretisme; dan ketiga, produk budaya simbol 

simbol religi. Mitologi animisme-dinamisme amat banyak ragamnya, sesuai dengan 

luasnya wilayah. Aktivisme ritual yang berdasar motologi animisme-dinamisme atau 

sinkretisme juga masih sangat nampak. Yang terakhir, produk budaya simbol-

simbolreligi juga masih banyak tersisa.
28

 

Kebudayaan adalah suatu fenomena yang sangat kompleks dan bersifat 

menyeluruh yang berkembang dalam masyarakat. Setiap masyarakat di dunia 

inimemiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari 

                                                             
28

A Syafii Maarif, Dakwah Kultural Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, h. 36-

37. 
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masyarakat yang satu ke masyarakat yang lainnya. Sebagai ciptaan manusia, 

kebudayaan adalah ekspresi eksistensi manusia di dunia. Manusia dan kebudayaan 

merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, manusia adalah makhluk pencipta 

sekaligus sebagai pendukung kebudayaan itu sendiri.
29

 

C. Teori Akulturasi  

Kebudayaan di beberapa daerah tentunya akan semakin kaya dengan 

masuknya agama Islam dan adanya proses akulturasi membuat kebudayaan baru 

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

budaya lokal dengan budaya Islam tidak hanya berbentuk kebendaan seperti seni 

bangunan, seni ukir, dan karya sastra, tetapi juga menyangkut pola hidup dan tradisi 

masyarakat.  

Akulturasi adalah diartikan sebagai proses sosial yang timbul jika suatu 

kelompok dengan status kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan 

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

dalam budaya sendiri tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan 

sendiri. Proses akulturasi berjalan sangat cepat atau lambat sangat bergantung pada 

persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Jika proses 

masuknya budaya asing tersebut dengan jalan damai, maka proses akulturasi akan 

berjalan cepat.  

Berikut beberapa pengertian akulturasi menurut para ahli, di antaranya:  

                                                             
29

Har Perwanto, Kebudayaan dan Langkungan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 87. 
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1. Menurut R. Redfield, R. Linton, dan Herskovits
30

  

Merumuskan bahwa akulturasi meliputi suatu fenomena yang timbul sebagai 

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

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

menimbulkan adanya perubahan kebudayaan asli dari kedua masyarakat tersebut. 

Dari penjelasan tersebut terbentang pemikiran bahwa interaksi tradisi lokal dan 

kebudayaan yang datang pada suatu wilayah selalu mempengaruhi ciri khas tradisi 

atau kebudayaan antara keduanya.  

2. Menurut A.L. Kroeber
31

  

Mendefinisikan akulturasi sebagai salah satu bentuk perubahaan kebudayaan 

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

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

kedua kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat serta menunjukkan adanya 

saling membutuhkan. Terminologis pemikiran Kroeber mengarah pada efektivitas 

pengaruh kebudayaan asing yang dilihat sejauh mana intensitas kaitan keduanya 

yang berkelanjutan dari awal hingga terjadi akulturasi. 

3. Menurut Koentjaraningrat
32
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Mendefinisikan akulturasi itu terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan 

kebudayaan dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing yang berbeda. 

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

kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan sendiri. Mengacu 

pada pemikiran dari Guru Besar Antropolog Indonesia ini, bahwa garis besar 

pemikirannya atas akulturasi budaya terpancarkan pada dimensi keharmonisan 

interaksi antara budaya lokal dan budaya yang datang pada suatu daerah. 

Keharmonisan tersebut mencerminkan proses perjumpaan yang damai dan santun 

antara kebudayaan asing dan kebudayaan lokal. 

4. Menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin
33

  

Menjelaskan bahwa akulturasi adalah suatu proses di mana masyarakat yang 

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

kontak langsung dan lama, akan tetapi tidak sampai pada percampuran yang 

menyuluruh dari dua kebudayaan tersebut. Penjabaran pemikiran tokoh akulturasi 

diatas berusaha menunjukkan sisi lain daripada perjumpaan kebudayaan lokal dan 

kebudayaan yang datang. Meskipun dasar-dasar interaksi antara dua kebudayaan 

yang berbeda akan menghasilkan wujud baru, akan tetapi hal itu selalu dipengaruhi 

banyak faktor seperti waktu, karakter masyarakat, maupun kualitas kebudayaan asing 

tersebut. 
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Dengan memeprhatikan garis-garis besar pemikiran tokoh diatas dengan 

mengacu pada situasi dan kondisi rencana penelitian kami, dengan tegas kami 

memakai pokok-pokok pemikiran Koentjaraningrat dalam melihat perjumpaan Islam 

dan tradisi Annyorong Lopi di Bontobahari. Melihat dua dimensi kebudayaan 

berbeda tidak selalu mengarah pada pertentangan maupun kekerasan. Lebih daripada 

itu dua dimensi kebudayaan berbeda ini menjadi tonggak perubahan atau 

transformasi kebudayaan lokal tanpa menghilangkan ciri khas atau makna subtansial 

pada suatu kebudayaan atau tradisi. 

Istilah akulturasi juga sering digunakan untuk membahas berbagai hal yang 

berkaitan dengan penyesuaian individu terhadap suatu budaya yang baru, seperti 

yang dikemukakan oleh para ahli diatas, menjelaskan garis besar bahwa akulturasi 

atau culture contact,mempunyai berbagai arti diantara berbagai sarjana antropologi, 

tetapi semua sepakat bahwa konsep itu mengenai proses sosial yang timbul bila suatu 

kelompok suatu manusia dengan kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, 

sehingga unsur-unsur kebudayaan asing ini lamban laun diterima dan di olahdalam 

kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu 

sendiri.
34

 

Terminologis para pemikir dan antropolog memberikan pemahaman bahwa 

akulturasi merupakan proses sosial untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan 

unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan sendiri tanpa kehilangan kepribadian 

sendiri. Dalam hal ini Koentjaraningrat mencontohkan pada sebuah kasus bahwa 

sejak zaman dahulu kala dalam sejarah kebudayaan manusia ada gerak migrasi, 
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gerak perpindahan dari suku-suku bangsa di muka bumi yang menyebabkan 

pertemuan antara kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda-

beda dan sebagai akibatnya individu-individu dalam kebudayaan itu dihadapkan 

dengan kebudayaan asing.
35

 

 

D. Fenomenologi Agama : Sebuah Perspektif 

1. Fenomenologi Sebagai Metode Filsafat 

Secara harfiah, istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, 

pahamonenon,
36

 yang artinya gejala atau apa yang menampakkan diri pada 

kesadaran kita serta kata logos yang berarti ilmu atau toeri. Dalam filsafat, 

fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis 

terhadap gejala yang “membanjiri” kesadaran manusia. Metode ini dirintis pertama 

kali oleh Edmund Husserl (1859-1938).
37

 Meski akar pemikiran filsafat 

fenomenologi dapat kita temui pada pemikiran-pemikiran para filosof Barat 

sebelumnya, seperti Kant dan hegel 

Fenomenologi merupakan analisis deskriptif dan instrospektif tentang 

kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman langsung yang meliputi 

indera, konseptual, moral, esensi, dan religuisitas. Fenomenologi adalah suatu 

metode yang secara sistematis berpangkal pada pengalaman dan melakukan 
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pengolahan-pengolahan pengertian.
38

 Pengolahan-pengolahan pengertian dilakukan 

dengan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis melalui pengamatan terhadap 

gejala-gejala fenomena. 

Dalam arti luas, fenomenologi berarti ilmu tentang gejala-gejala atau apa saja 

yang tampak sebagai fenomena. Dalam artian sempit, fenomenologi adalah ilmu 

tentang fenomena-fenomena yang menampakkan diri pada kesadaran kita.
39

 Dengan 

demikian dua entri penting dalam pendekatan fenomenologi adalah “fenomena‟ 

(sebagai objek yang teramati) dan “kesadaran” (sebagai subjek yang mengamati). 

Fenomenologi bersumber dari pembedaan yang dilakukan oleh Immanuel 

Kant antara noumenal (alam yang sesungguhnya) dan phenomenal (yang 

tampak/terlihat) serta merupakan pengembangan dari phenomenology of sipirit 

Hegel. Secara sederhana, metode fenomenologi memusatkan perhatian kepada 

fenomena tanpa praduga apapun. Ini terungkap lewat slogan zu den suchensetbst 

(terarah kepada benda itu sendiri). Dalam keterarahan pada realitas itu, 

sesungguhnya realitas itulah yang dibiarkan untuk mengungkapkan hakikat dirinya 

sendiri.
40

 

Menurut Edmund Husserl, pengalaman merupakan hal yang sangat 

kompleks. Kompleksitas pengalaman ini membuat kita perlu melakukan 

“penyaringan” untuk sampai pada “pengertian yang sebenarnya” atau “hal yang 

sebenarnya”. Oleh karena itu, kita harus menerobos segala gejala yang tampak 
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(fenomena) untuk sampai pada “benda” itu sendiri dan sampai pada hakekat benda 

tersebut. Proses tersebut dinamakan reduksi, yang oleh Husserl dibagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu reduksi fenomenologis, reduksi eiditik, dan reduksi  transendental.
41

 

Fenomenologi sebagai pendekatan tentang dunia arti dan makna, khususnya 

yang terletak pada intensionalitas kesadaran manusia. Husserl meninggalkan dua 

kaidah penting dalam fenomenologi, yaitu reduksi dan konstitusi. Reduksi 

fenomenologis merupakan upaya peralihan pandangan dari alam riil menuju 

“kesadaran”. Yaitu, sikap natural terhadap fenomena alam atau “menerima apa 

adanya”, maka reduksi fenomenologis berarti “penangguhan kepercayaan” terhadap 

dunia riil. Namun, sikap tersebut bukan berarti menafikan realitas, karena reduksi 

fenomenologi hanya semacam upaya “netralisasi”. Husserl mengistilahkan hal ini 

dengan istilah “memberi tanda kurung” (bracketing).”
42

 

Menurut Harun Hadiwijono, reduksi fenomenologis merupakan proses 

penyaringan pengalaman-pengalaman dengan maksud untuk mendapatkan fenomena 

dalam wujud yang semurni-murninya.
43

 Selanjutnya Husserl membedakan antara 

reduksi fenomenologis dan reduksi eiditik. Perbedaannya adalah, reduksi 

fenomenologis mengindahkan alam riil untuk sementara guna menyibak esensi. 

Sedangkan reduksi eiditik adalah mementingkan esensi (eidos) tetapi dalam 

bentuknya yang paripurna. Reduksi fenomenologis ini kemudian diberi nama “sikap 

fenomenologis”.
44
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Setelah reduksi fenomenologis, selanjutnya adalah reduksi eiditik, yaitu 

penyaringan dan penempatan dalam tanda kurung semua hal yang bukan esensi atau 

hakekat dari fenomena.
45

 Dengan demikian, reduksi ini bertujuan memperoleh 

intisari dari hakikat yang telah ada. Dalam reduksi ini, peneliti menempuh langkah 

abstraksi tentang peristiwa sosial yang hidup. Selain itu, peneliti melakukan 

identifikasi dan klasifikasi terhadap data-data yang bersifat tetap. Dengan cara ini, 

diharapkan peneliti melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap data-data yang 

didapatkan dari lapangan.  

Selanjutnya adalah reduksi transdsendental yang berusaha menyisihkan atau 

menyaring semua hubungan antara fenomena yang diamati dari fenomena lainnya. 

Reduksi transendental harus menemukan kesadaran murni dengan menyisihkan 

kesadaran empiris.
46

 Pada tahapan reduksi transendental, semua yang tidak ada 

hubungannya dengan kesadaran murni harus “dikurungkan”.
47

 Reduksi transendental 

adalah sebuah proses reduksi tahapan akhir yang mengarahkan proses pada upaya 

pelampuan fenomena menuju sisi transendensi dari fenomena tersebut. 

Dua kata kunci dalam memahami filsafat fenomenologi Husserl adalah 

“intensionalitas” dan “konstitusi”. Intensionaliats adalah struktur hakiki dari 

kesadaran, dan melalui intensionaliats, fenomena dipahami sebagai apa yang 

menampakkan diri.
48

Intensionalitas adalah menghadapi sebuah pengarahan dalam 

kesadaran yang sekaligus menunjuk pada suatu objek kesadaran. Intensionalitas atau 
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intentional inexistence (dalam istilah Brentano) diartikan sebagai merujuk kepada isi 

(reference to acontent) dan pengarahan kepada objek (direction upon an object). 

Fenomena yang dikaji kemudian menjadi gejala-gejala mental yang suatu objek 

secara intensional (include an  object intenstonal withim themselves) dalam 

kesadaran
49

 Menurut Husserl, dunia yang tampak kepada kita tidak dapat 

memberikan kepastian, dan agar kita sampai pada kepastian dan kebenaran pada 

pengertian kita, maka kata Husserl kita harus mencarinya dalam erlebnisse yaitu 

pengalaman yang dengan sadar atau pengalaman yang disadari dengan sepenuhnya.
50

 

Secara sederhana, intensionalitas adalah cara menggambarkan bagaimana 

kesadaran dikonstruksi oleh fenomena yang hadir. Akhirnya, dari fenomena tersebut, 

konstruksi kesadaran kemudian menggambarkan, mengidentifikasi, dan menafsirkan 

makna hakiki (esensial) dari sebuah fenomena yang dikaji. Seorang fenomenolog 

perlu memperhatikan struktur-struktur intensional dari datanya, dan struktur-struktur 

intensional dari kesadaran dengan rujukan dan maknanya yang diinginkan. 

Lewat intensionalitas menurut Husserl, kemudian hadir objektifikasi dan 

identifikasi. Objektifikasi adalah unsur-unsur dalam suatu kesadaran yang menunjuk 

pada suatu objek, terhimpun pada satu objek tersebut. Dengan demikian objek 

tersebut tampil karena data tersebut telah terhimpun. Selain objektifikasi, melalui 

intensional terjadi pula identifikasi dalam arti data yang tampil pada peristiwa-

peristiwa kemudian masih pula dapat dihimpun pada objek sebagai hasil dari 
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objektifikasi. Objek yang diteliti akan terintegrasi sebagai unsur-unsur yang 

berhimpun pada suatu sistem yang identik.
51

 

Orientasi dari pendekatan fenomenologi adalah hadirnya fenomenologi 

sebagai ilmu yang rigorus. Suatu ilmu yang rigorus harus tidak boleh mengandung 

keraguan atau kegandaan arti. Ilmu yang rigorus harus bersifat apodiktis (tidak 

memungkinkan keraguan) dan absolut.
52

 Untuk sampai pada ilmu yang rigorus, 

maka fenomenologi melepaskan diri dari pengembangan pengetahuan lewat 

konstruksi spekulatif dalam pikiran. Bagi Husserl, pengetahuan sejati adalah 

kehadiran data dalam kesadaran akal budi, bukan rekayasa pikiran dalam membentuk 

teori.
53

 

2. Fenomenologi dan Studi Agama 

Dasar-dasar penggunaan fenomenologi dalam kajian agama dihubungkan 

dengan buku Frederich Ernest D. Sclheiermarcher yang berjudul Spechos on Religion 

(1799). Dalam buku tersebut, Sclheiermarcher merespon merajalelanya rasionalisme 

dalam pemikiran agama semasa hidupnya. Dia menyeru tokoh-tokoh semasanya 

untuk kembali kepada suatu pengertian peran kesadaran manusia dalam refleksi 

agama. Kemudian fenomenologi agama sebagai sebuah disiplin dikembangkan pada 

era 1880-an oleh PD. Chantepie de la Saussaye dalam bukunya handbook of the 

History of Religion (1887). Dalam buku tersebut, ia mengemukakan bahwa studi 

historis tentang tradisi agama dibutuhkan menuju sebuah kajian fenomenologis 
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terhadap inner essence dari pengalaman keagamaan.
54

 Selanjunya, Max Scheller 

menjadikan metode fenomenologi sebagai “pemilikan hakekat” untuk diterapkan 

dalam bidang etika, filsafat kebudayaan, dan keagamaan.
55

 

Dalam studi agama, makna istilah fenomenologi tidak pernah terbuktikan 

secara tegas. Oleh karena itu, kita mesti memperhatikan faktor-faktor termuat dalam 

pendekatan fenomenologis terhadap agama. Dalam studi agama, fenomenologi 

berperan dengan cara yang khas. Dengan pendekatan fenomenologis, kita akan 

memahami agama sebagai subjek studi. Dengan pendekatan fenomenologi, agama 

diidentifikasi sebagai entitas tersendiri yang otonom. Di sinilah fenomenologi 

memiliki karakteristiknya yang khas dalam studi agama.
56

 

Fenomenologi agama muncul sebagai salah satu disiplin keilmuan dan 

pendekatan modern terhadap agama. Terkadang para ilmuwan agama 

mengidentifikasi fenomenologi agama dalam wilayah umum Religionswissenchaft 

(sains agama). Setidaknya ada tiga pengertian yang diberikan untuk mendefinisikan 

“fenomenologi agama”, seperti yang dikemukakan  oleh  Douglas  Allen. Pertama, 

fenomenologi  agama  diartikan  sebagai sebuah  investigasi terhadap fenomena atau 

objek-objek, fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa agama yang bisa diamati. Kedua, 

fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi komparatif dan klasifikasi tipe-tipe 

fenomena agama yang berbeda. Pengertian ini berkembang dikalangan  ilmuan 

Belanda, dari P. D. Chantepie de la Saussaye hingga  sejarawan  agama  Skandinavia 
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Geo Widengren dan Ake Hultkrantz. Ketiga, fenomenologi agama diartikan sebagai 

cabang, disiplin atau metode khusus dalam kajian-kajian agama. Pengertian ini 

diajukan oleh W. Brede Katoliksen,  Gerardus van der Leeuw, Joachim Wach, C. 

Jouco Bleeker, Mircea Eliade,  Jacques Waardenburg.
57

 

Pendekatan fenomenologis berusaha mempelajari dan memahami berbagai 

gejala keagamaan sebagaaimana adanya dengan cara membiarkan manifestasi-

manifestasi pengalaman agama berbicara bagi dirinya sendiri. Pendekatan 

fenomenologis merupakan upaya untuk membangun suatu metodologi yang koheren 

bagi studi agama. Dengan demikian, fenomenologi agama adalah sebuah upaya 

untuk menjadikan studi agama sebagai sebuah studi ilmiah berdasarkan standar 

keilmuan ilmu sosial dan humaniora. 

Fenomenologi agama muncul berupaya untuk menjauhi pendekatan- 

pendekatan sempit, etnosentris dan normatif. Ia berupaya mendeskripsikan 

pengalaman-pengalaman agama seakurat mungkin. Dalam penggambaran, analisa 

dan interpretasi makna, ia berupaya untuk menunda penilaian tentang apa yang nyata 

atau tidak nyata dalam pengalaman orang lain. Ia berupaya menggambarkan, 

memahami dan berlaku adil kepada fenomena agama seperti yang muncul dalam 

pengalaman keberagamaan orang lain. 

Fenomenologi “menangguhkan pertanyaan tentang kebenaran” untuk 

kepentingan pengembangan pemikiran ke dalam esensi pengalaman keagamaan. 

Penekanannya adalah pengembangan suatu pemahaman  empatetik yang genuine 

terhadap pengalaman yang tengah diuji. Pada saat yang bersamaan melibatkan 
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partisipasi dalam pengalaman yang tengah dipertimbangkan untuk memperoleh 

informasi dari tahapan pertama. Fenomenologi agama tidak mengikuti perumpamaan 

pengamatan ilmiah yang tidak memihak.
58

 Melainkan memeproleh pengetahuan yang 

langsung dengan intim dan empatetik pada pengalaman keagamaan yang diamati. 

Fenomenologi agama tidak mengemukakan nilai dari kenyataan yang dikaji, 

melainkan menempatkannya diantara dua kurung, menunda, dan menangguhkan 

penetapan atas sesuatu (epoche).
59

 Dengan demikian, fenomenologi agama adalah 

perspektif yang mennuntun peneliti untuk berposisi netral dalam berinteraksi dengan 

realitas keagamaan yang sedang ia teliti. 

Fokus utama fenomenologi agama adalah aspek pengalaman keagamaan, 

dengan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena keagamaan secara 

konsisten dalam orientasi keimanan atau kepercayaan objek yang diteliti. Pendekatan 

ini melihat agama sebagai komponen yang berbeda dan dikaji secara hati-hati 

berdasarkan sebuah tradisi keagamaan untuk mendapatkan pemahaman di dalamnya. 

Fenomenologi agama muncul dalam upaya untuk menghindari pendekatan-

pendekatan yang sempit, etnosentris dan normatif dengan berupaya mendeskripsikan 

pengalaman-pengalaman agama dengan akurat. 

Fenomenologi agama tidak membatasi diri pada verifikasi dan penjelasan 

analitis dari masing-masing data. Fenomenologi agama berusaha mengkoordinasikan 

data religius untuk menentukan hubungan dan mengelompokkan fakta menurut 

hubungan tersebut. Jika menyangkut hubungan-hubungan formal, fenomenologi 

                                                             
58

A. Scoutt Moreau, Fenomenologi Agama: Menelusuri Keberagamaan Agama Dunia, dalam 

Pradana Boy ZTF (ed), Agama Empiris: Agama dalam Pergumulan Realitas Sosial, h. 29.  

59
Aceng Muchtar Ghazali, Ilmu Perbandingan Agama: Pengenalan Awal Metodologi Studi 

Agama-agama (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 45.  



39 

 

 

agama akan mengklasifikasi data-data religius di bawah tipe-tipe. Jika hubungan 

bersifat kronologis, data tersebut masuk dalam serial dan rangkaian. Dalam hal yang 

pertama, hanya bersifat deskriptif. Dalam hal yang kedua maka menjadi sejarah 

agama.
60

 

Melalui perspektif  fenomenologi, agama diposisikan sebagai subjek studi 

dan memiliki kerangka kerja metodologisnya sendiri sebagai sebuah studi. Meski 

demikian, secara operasional, fenomenologi agama memerlukan bantuan ilmu-ilmu 

lain secara multidispliner, seperti sejarah, antropoogi, psikologi, filsafat, dan lainnya. 

Sebagaimana dikatakan Van Der Leew dalam tulisan Rafaela, bahwa secara konstan, 

fenomenologi agama tetap memperhatikan sejarah, dan secara hermeneutis, 

fenomenologi adalah interpretasi.
61

 

Pendekatan fenomenologi diperlukan sebagai perspektif, sebagaimana 

dikatakan oleh Cantwell Smith bahwa pendekatan studi agama sangat kompleks dan 

beragam dan tidak dapat direduksi sebatas abstraksi konseptual dalam pikiran 

peneliti.
62

 Dengan demikian, perspektif fenomenologis menggiring penelitinya untuk 

menggunakan model emik dalam penelitiannya. Model emik yaitu analisis data 

penelitian secara apa adanya sesuai dengan perspektif objeknya tanpa campur tangan 

standarisasi atau intervensi penilaian etik-normatif tertentu dalam memahami data 

penelitian. Perspektif fenomenologi agama menggariskan bahwa seorang 

fenomenolog untuk tidak memberikan nilai dasar atau pemberian klaim atas suatu 
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fenomena religius yang diamatinya berdasarkan standar kepercayaan tertentu yang 

dianutnya. 

Fenomenologi dalam studi agama mencoba untuk menangkap dan 

menginterpretasikan setiap jenis perjumpaan manusia dengan realitas yang suci 

sebagai objek persembahan. Satu fenomena religius tidaklah harus dianggap hanya 

memiliki satu arti. Sangat mungkin satu fenomena religius memiliki banyak arti bagi 

partisipan yang berbeda dalam tindak religius. Dengan menghubungkan apa yang 

dipahami oleh masing-masing partisipan, fenomenologi menerima suatu pemahaman 

di atas pemahaman banyak individu partisipan. Dengan demikian, metode 

fenomenologi tidak hanya menghasilkan suatu deskripsi mengenai fenomena yang 

dipelajari yang bersifat deskriptif atau normatif. Fenomenologi akhirnya memberikan 

arti yang lebih dalam dari suatu fenomena religius manusia.
63

 

Hal yang terpenting dari pendekatan fenomenologi agama adalah apa yang 

dialami oleh pemeluk agama, apa yang dirasakan, diakatakan dan dikerjakan serta 

bagaimana pula pengalaman tersebut bermakna baginya. Kebenaran studi 

fenomenologi adalah penjelasan tentang makna dan substansi serta cara pandang 

yang mendasari dari setiap bentuk ritus  upacara, ritual, seremonial, doktrin, atau 

relasi sosial bagi dan dalam keberagamaan pelaku. Fenomenologi mencoba 

menangkap lebih dalam dan intensionalitas data religius orang lain yang merupakan 

ekspresi-ekspresi dari pengalaman religius. 

Fenomenologi sebagai sebuah perspektif dalam studi agama juga dapat dilihat 

sebagai sebuah gerakan filosofis. Dengan demikian, fenomenologi berkembang 

menjadi suatu studi kritis. Kritis terhadap berbagai perubahan pemahaman hingga 
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prilaku keagamaan yang berubah dalam rentang sejarah dan sekat ruangya. Namun, 

sebagai sebuah perspektif filosofis, fenomenologi senantiasa berusaha mencari dan 

menemukan “yang tetap” atau yang sesensial dalam dinamika sejarah penghayatan 

dan pengamalan agama suatu kelompok penganut, baik yang berskala lokal maupun 

global. Akhirnya, fenomenologi agama mengantarkan peneliti pada tahapan akhir 

sebuah kerangka kerja filosofis, yaitu refleksi atas fenomena keberagamaan dengan 

menghadirkan dimensi paling genuine dan mendasar dari objek yang sedang diteliti. 

Dengan kehadiran dimensi yang genuine tersebut maka tabir fenomena telah 

tersingkap. Tabir fenomena tersingkap bersamaan dengan diperolehnya makna hakiki 

dari fenomena keagamaan yang tak sekadar kebenaran normatif yang bersifat 

doktrinal, melainkan kebenaran yang bersifat intuitif yang dirasakan langsung 

penganutnya dengan keterlibatan yang intensional. 

Setidaknya ada enam langkah atau tahapan pendekatan fenomenologi dalam 

studi agama yang ditawarkan oleh seorang fenomenolog, Geradus Van der Leeuw 

dalam bukunya “Religion in essence and manifestation: A study in phenomenology of 

religion”: 

a. Mengklasifikasikan fenomena keagamaam dalam kategorinya masing-masing 

seperti kurban, sakramen, tempat-tempat suci, waktu suci, kata-kata atau tulisan 

suci, festival dan mitos. Hal ini dilakukan untuk dapat memahami nilai dari 

masing-masing fenomena. 

b. Melakukan interpolasi dalam kehidupan pribadi peneliti, dalam arti seorang 

peneliti dituntut untuk ikut membaur dan berpartisipasi dalam sebuah 

keberagamaan yang diteliti untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman 

dalam dirinya sendiri. 
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c. Melakukan “epochè” atau menunda penilaian (meminjam istilah Husserl) dengan 

cara pandang yang netral. 

d. Mencari hubungan struktural dari informasi yang dikumpulkan untuk 

memperoleh pemahaman yang holistik tentang berbagai aspek terdalam suatu 

agama. 

e. Tahapan-tahapan tersebut menurut Van der Leeuw secara alami akan 

menghasilkan pemahaman yang asli berdasarkan “realitas” atau manifestasi dari 

sebuah wahyu. 

Fenomenologi tidak berdiri sendiri (operate in isolation) akan tetapi berhubungan 

dengan pendekatan-pendekatan yang lain untuk tetap menjaga objektivitas.
64

 

 

E. Perahu Pinisi dan Anyyorong Lopi 

Sejarah secara tersurat menuliskan kisah bahwa Indonesia pernah mencapai 

titik puncak keemasan sebagai negara maritim ketika masa jayanya Kerajaan 

Sriwajaya, Majapahit dan Gowa di Sulawesi Selatan. Kebesaran kerajaan tersebut 

sebagai negara maritim pada zamannya merupakan warisan dari nenek moyang 

Bangsa Indonesia. Nenek moyang indonesia yang berasal dari Cina Selatan 

melakukan pelayaran dan bermigrasi dan menyinggahi pulau-pulau di Asia Tenggara 

dan berpencar di Philipina, Malaka serta wilayah lain di Asia Tenggara.
65

 

Sebagai wilayah maritim masyarakat suku Bugis dan Makassar telah 

melakukan perjalanan laut menggunakan rakit/perahu sebagai alat transportasi di 
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lautan. Bahkan di kisahkan dalam buku Muh Arif Saenong bahwa sejarawan asal 

Australia, Peter G Spillet menuliskan bahwa orang makassar yang kemudian lebih 

dulu menemukan Australia. Masyarakat Bugi-Makassar telah melakukan pelayaran 

ke Australia pada tahun 1600-an menggunakan perahu Pa’dewakkang.
66

 

Perahu yang dibuat masyarakat lokal Bugis-Makassar memiliki keunikan 

tersendiri yang merupakan hasil daripada ide kreatif yang mengacu pada perasaan 

pembuat perahu. Model daripada perahu sendiri disesuaikan atas fungsi dan 

kegunaannya dilautan agar efisien dalam penggunaannya. Adapun beberapa model 

perahu dan penjelasannya sebagai berikut: 

1. Perahu tanpa lunas (terbuat dari batang kayu yang dikeruk) 

Ada beberapa jenis perahu kecil peninggalan nenek moyang dan termasuk 

kedalam beberapa model, yaitu: 

a. Sampan 

Sampan adalah model perahu yang dibuat dari batang kayu besar yang 

dikeruk, sehingga ada yang menyebutnya dengan perahu Lesung, ada pula dengan 

sebutan Lepa-Lepa. 

b. Soppe’ 

Perahu model ini merupakan perahu nelayan atau alat transportasi pantai 

yang berukuran kecil. Sebenarnya Soppe’ merupakan pengembangan daya angkut 

(kapasitas) dari sampan dengan cara menambah papan pada bagian lambung perahu 

atau menambah tingginya. 
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c. Jarangka’ 

Jangkara’ merupakan model perahu yang hampir sama dengan Soppe’ hanya 

saja ukurannya lebih besar.  

d. Sande’ 

Sande merupakan perahu khas Mandar yang secara khusus bentuknya mirip 

Soppe‟, akan tetapi mempunyai lambung yang agak ramping. Sehingga gerakannya 

sangat cepat dan lincah.
67

 

2. Perahu yang memakai lunas (dindingnya dibuat dari kepingan-kepingan 

papan yang disusun). 

Karena pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan manusia, alat transportasi 

laut yang digunakan pada zaman dahulu tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dan 

mobilitas penduduk. Guna memenuhi kebutuhan tersebut pembuat perahu berusaha 

menciptakan perahu dengan ukuran yang lebih besar. Adapun model perahu tersebut 

sebagai berikut: 

a. Perahu Pa’dewakkang 

Pa’dewakkang merupakan perahu kuno pertama tercipta yang memiliki lunas 

dan dindingnya terdiri dari kepingan-kepingan papan yang disusun. 

b. Perahu Pajala dan Patorani 

Munculnya model perahu Pajala dan Patorani merupakan bentuk ide serta 

perbaikan teknik pembuatan dari perahu Pa’dewakkang. Normalnya perahu ini 

digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan di lautan. 
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c. Perahu Niadara 

Model perahu Niadara ini muncul sebagai upaya meningkatakan daya muat 

perahu, sebab itu ukuran perahu ini lebih besar daripada perahu Patorani. Niadara 

merupakan pengembangan bentuk perahu Pajala dimana Soloro atau rangka 

diperpanjang mencuat di atas papan lamma dan selanjutnya dipasang papan seperti 

pemasangan lepe. 

d. Perahu Ba’go 

Perahu Ba’go adalah model perahu yang diciptakan dengan bobot yang lebih 

besar dari perahu sebelumnya. Perahu Ba’go menggunakan Pacocorang (anjong) 

yang pendek pada bagian belakang memakai Rembasang. 

e. Perahu Lambok 

Perahu model Lambok merupakan perahu khas Buton, akan tetapi sejak 

dahulu pembuatan perahu Lambok sudah dikuasai oleh tukang ahli dari Kecamatan 

Bontobahari. 

f. Perahu Salompong 

Seiring dengan upaya memenuhi alat transportasi maka diperkirakan sekitar 

akhir abad ke-19 dilakukan lagi modifikasi dari model perahu yang ada. Adanya 

penambahan susunan papan lamma itu disebut Nisekko yang berarti diikat. 

Modifikasi perahu Pajala dengan jalan Nisekko inilah yang memunculkan model 

baru yang disebut perahu Salompong. 

g. Perahu Palari 
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Berangkat dengan pengalaman pelaut dan keinginan pemilik yang di dasari 

oleh perasaan ada yang kurang stabil pada perahu Salompong. Hal tersebut 

disebabkan perahu Salompong sering kemasukan air yang mengancam keselamatan. 

Olehnya itu digagaslah pengembangan perahu dengan ide-ide terbaru demi 

menguatkan perahu dilautan yang disebut perahu Palari. 

h. Perahu Pinisi (Klasik) 

Ketika pengembangan perahu Salompong yang menghasilkan 2 model perahu 

yaitu Salompong kecil dan Palari. Adapun Salompong berukuan bear dengan 

kapasitas 30 ton setelah haluannya dimodifikasi karena memiliki haluan lancip maka 

larinya menjadi lebih cepat sehingga pada mulanya disebut perahu Palari. Akan 

tetapi karena Salompong besar ini memang sudah memakai dua tiang dan tujuh layar, 

maka setelah dimodifikasi, disebut Palari Pinisi dan pada akhirnya lebih populer 

dengan nama perahu Pinisi.
68

 

Perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat pesisir Sulawesi Selatan 

akan selalu melahirkan ide-ide baru yang berpotensi munculnya perahu model baru 

lagi. Zaman sekarang kita akan kesulitan menjumpai perahu dengan ukuran kecil 

karena kebanyakan diproduksi dengan ukuran yang besar agar dapat memuat banyak 

pelaut dan hasil tangkapan. Pada tahun 1800-1900 perahu Pinisi banyak digunakan 

oleh suku Bugis-Makassar sebagai alat transportasi dalam berdagang antar daerah. 

Perahu khas lokal Sulawesi Selatan merupakan warisan budaya nenek 

moyang yang diwariskan pada generasi dibeberapa daerah pesisir seperti Polman, 

Pangkep, dan Bulukumba. Seiring warisan teknik membuat perahu disisi lain 
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terwariskan juga segala bentu tradisi dan pengetahuan kebudayaan nenek moyang 

seperti tradisi Annyorong Lopi pada proses akhir pembuatan perahu di Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba. 

Tradisi Annyorong Lopi secara bahasa berasal dari dua suku kata yaitu 

Annyorong yang berarti mendorong, dan Lopi yang berarti Perahu. Dalam artian 

umum tradisi Annyorong Lopi adalah ritual mendorong perahu yang dilakukan oleh 

masyarakat pesisir dan dipimpin oleh Punggawa Lopi. Tradisi Annyorong Lopi 

Bontobahari merupakan tradisi lokal yang telah terisi oleh nilai Islam seiring 

masuknya Islam di pesisir Bulukumba pada awal abad 17. 

Tradisi Annyorong Lopi sebagai warisan leluhur memiliki berbagai macam 

keunikan dalam tiap pergelarannya. Keunikan itu lahir dari perjumpaan antara Islam 

dan tradisi Annyorong Lopi yang saling mempengaruhi tanpa menghilangkan nilai 

dan ciri khas antara keduanya. Justru perjumpaan tersebut menjadi penguatan atas 

warisan leluhur yang adaptif atas kondisi zaman. Segala bentuk kegiatan pada 

masyarakat Panrita Lopi selalu dipimpin oleh tokoh lokal yang disebut Punggawa.
69

 

Punggawa atau dalam bahasa lokal Pungkaha-Konjo atau Panrita Lopi 

(tukang ahli) adalah penanggungjawab utama atas seluruh pekerjaan perahu mulai 

dari pengolahan kayu di hutan hingga perahu selesai di luncurkan. Adapun tukang-

tukang lainnya disebut Sawi-sawi. Sawi-sawi ini terdiri dari dua kategori yaitu Sawi 

Kabusu dan Sawi Pemula. Sawi Kabusu adalah Sawi yang sudah menerima upah 1 
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porsi (100%) dari pembagian upah borongan. Sedangkan Sawi pemula masih 

mendapakatkan upa separuh (50%).
70

 

F. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual sebagai rujukan epistemologis dari penelitian ini adalah 

Perjumpaan Islam dan Tradisi Annyorong Lopi yang dikaji dengan pendekatan 

fenomenologi agama guna menganalisa wujud-wujud perjumpaan antara dua 

kebudayaan yang berbeda secara diametral, yaitu islam yang bersifat global-

universal dan tradisi Annyorong Lopi yang bersifat lokal. Adapun bagan dari 

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini, adalah: 
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Perjumpaan Islam dan Tradisi Annyorog Lopi 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba 

Eksistensi Pergulatan 

Pemikiran 

- - Akulturasi 

- - Encountring Of Coulture Bentuk 

Perjumpaan  

- Annyorong Lopi sebagai warisan Nenek Moyang, prosesi 

Niat, Appassili, Ammossi/Ammocci, Peluncuran Perahu 

- Akulturasi unsur-unsur Islam pada tradisi Annyorong  Lopi 

- Pergulatan pemikiran tokoh lokal menyoal tradisi 

Annyorong Lopi 

Pendekatan 

Fenomenologi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) sedangkan jenis 

penelitian yang digunakan dalam mengkaji masalah ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan 

kejadian secara faktual dan sitematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi hingga dapat 

memunculkan hasil penemuan baru.
71

 Atau guna melakukan pola eksploratif dan 

memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang 

diperoleh di lapangan.
72

 

Berdasarkan fokus penelitian, ialah untuk menyelami segala bentuk ide dan 

praktik menyeluruh tentang bagaimana perjumpaan Agama Islam dan tradisi 

Annyorong Lopi komunitas masyarakat pengrajin Pinisi pesisir Kelurahan Tana Beru 

Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (kajian 

mengenai perjumpaan antara ajaran Islam dan tradisi lokal), maka dibutuhkan 

planning penelitian  yang sesuai dengan data obyektif di lapangan. Penelitian ini 
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berusaha mendapatkan data dan informasi secara lengkap tentang berbagai 

hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.  

Mengacu pada penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan menggali serta 

membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita perjumpaan 

Islam dan tradisi Annyorong Lopi masyarakat Bonto Bahari, yang mengungkapkan 

secara faktual dan sistematis mengenai perjumpaan Islam dan tradisi lokal (tradisi 

Annyorong Lopi) yang ditemukan di lapangan berdasarkan data yang ada. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam Proposal Rencana Penelitian Tesis ini, penulis akan melakukan 

penelitian di sebuah daerah pesisir pantai bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

atau tepatnya di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Lantaran ada tiga 

titik tempat pembuatan Pinisi di wilayah Kecamatan Bontobahari yaitu Desa Ara, 

Kelurahan Tanah Beru, dan Lemo-Lemo, maka dari itu peneliti berencana 

melakukan penelitian yang difokuskan pada masyarakat pesisir Kelurahan Tana Beru 

Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang 

merupakan penduduk terbanyak yang mempraktikkan dan mewarisi tradisi 

Annyorong Lopi. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang akan peneliti digunakan dalam rencana penelitian 

ini adalah pendekatan Fenomenologi.  

1. Pendekatan Fenomenologi   
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Ahmadin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi 

ilmiah yang berasal dari filsafat fenomenologi Edmund Hussel (1859-1938) lalu 

dikembangkan oleh Max Weber (1864-1920) dalam berbagai soalan riset sosial. 

Paradigma dasarnya bersifat humanistik, lantaran beranggapan bahwa manusia 

adalah subjek utama dalam suatu peristiwa budaya maupun sosial. Maka dari itu 

pendekatan fenomenologi menjadikan manusia sebagai subjek pada peristiwa sosial 

maupun budaya serta dijadikan unit analisis yang dinamis dan hidup, dan memiliki 

daya sadar dalam melaksanakan selurus peristiwa sosial maupun budaya baik secara 

individu maupun kolektif. 

Ada dua hal penting sebagai ciri pendekatan fenomenologi agama ini. 

Pertama, fenomenologi ialah metode untuk mengetahui dan memahami agama 

individu manusia maupun kelompok. Kedua, Membangun skema taksonomik dengan 

mengkaji pilihan dan prinsip mereka secara netral sebagai persiapan untuk 

mengkalasifikasikan fenomena dengan batasan agama dan budaya. Olehnya itu, pola 

pendekatan fenomenologi agama ialah memberikan penjabaran makna secara detail 

terkait apa yang disebut prilaku keagamaan. Secara teknis, pendekatan fenomenologi 

agama ini membutuhkan perang-perangkat ilmu lain seperti sejarah, teologi, 

arkeologi, filologi, psikologi, sosiologi, studi literatur, antropologi, sosiologi dan 

lainnya. 

Pendekatan Fenomenologi dimaksudkan memposisikan agama sebagai subjek 

penelitian empiris dan menelitiinya sebagai realiitas manusia.Wardenbeerg, 

mengatakan dua kata kunci dalam penelitian fenomenologi agama yaitu “empiris” 

dan “rasional”. Empiris mengarah pada pengetahuan yang didapatkan lewat 
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penelitian ilmiah sebagai metode. Sedangkan rasional mengarah pada penelitian 

prilaku manusia berdasarkan prinsip dan penemuan pengetahuan ilmiah..
73

 

Selanjutnya searah dengan karakteriistik penelitian dengan pendekatan 

fenomenologi agama islah pendekatan multidisiplin. Olehnya itu pada rencana 

penelitian ini juga menggunakan pendekatan lain, yaitu pendekatan filosofis, 

Sosiologi historis, kultural dan antropologis. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data ialah segala sesuatu yang menjadi temuan dan berguna bagi penelitian, 

sedangkan sumber data ialah subjek darimana suatu data didapatkan.
74

Adapun 

Sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer (Field Research) yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dilapangan yang dikumpulkan kewat informan yakni pemerintah setempat, tokoh 

adat dan budaya, tokoh agama, pelaku tradisi Annyorong Lopi, pengkaji serta 

pemerhati budaya. Sumber data pun ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian 

dengan teknik Purposive Sampling,
75

 sampai data dianggap cukup. Menggunakan 

tekhnik ini, dikarenakan penulis dalam hal data-data awal hanya mengetahui 

beberapa responden. Meskipun demikian, dari beberapa responden tersebut 
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kemudian ditelusuri dan berkembang sehingga memudahkan informasi atau data-

data yang lebih banyak dan berkualitas. Sehingga jumlah informan tidak dibatasi 

namun sesuai dengan cakupan penelitian dan pembahasan.
76

 

b. Data Sekunder (Library Research) yaitu dengan membaca literatur yang 

bertujuan mengumpulkan sumber data yang memiliki keterkaitan atau relevansi 

dengan masalah penelitian seperti: buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, 

makalah-makalah, artikel, berita online, dan lainnya.
77

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya mengumpulkan data, peneliti akan menempuh pendekatan yaitu 

wawancara, observasi dan metode dokumentasi. 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi ialah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung dilokasi penelitian dengan maksud melihat lebih dekat 

kegiatan yang dilakukan. Olehnya itu, peneliti terjun langsung melakukan 

pengamatan terhadap aktiviatas sosial masyarakat, kultural, dan keagamaan 

masyrakat Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba 

secara langsung. Khususnya saat pergelaran tradisi lokal berlangsung.Pengamatan 

yang dilakukan secara sistematis terstruktur mengenai fenomena sosial dengan gejala 
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fisik yang kemudian dilakukan pencatatan data.
78

 Dengan demikian, pengamatan 

dalam penelitian ini ditunjukkan kepada pelaksanaan tradisi Annyorong Lopi 

masyarakat Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang berhubungan 

dengan kajian tentang hubungan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Metode ini 

dimaksudkan untuk melakukan observasi secara sistematis terhadap pelbagai 

kegiatan atau peninggalan yang memiliki keterkaitan dengan subtansi masalah 

penelitian, sekaligus digunakan untuk melengkapi data yang tidak terungkap secara 

menyeluruh dalam kegiatan wawancara. 

2. Interview (Wawancara) 

 Intervew adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan pola 

berinteraksi secara langsung, maupun media tertentu.
79

 Setidaknya ada 4 (tiga) model 

atau jenis dalam wewancara yaitu : 

a. Wawancara Terstruktur, 

b. Wawancara Semi Terstruktur, 

c. Wawancara Tidak Terstruktur. 

d. Wawacara Mendalam (In-depth Interview).
80

 

Upaya wawancara khususnya wawancara mendalam (In depth Interview) 

dilakukan terhadap beberapa informan pokok (key informan) yang dipilih secara 

purposif. Golongan ini dari elemen masyarakat yang dipandang memahami hakikan 

                                                             
78

James A. Blok dan Dean J. Champion, Methode and Social Research terj. Tim Ekonomi 

Suara, Metode dan Masalah Sosial (Bandung: Refika Aditama, 1999), h. 286. 

79
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017),h. 

140. 

80
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017),h. 

142. 



56 

 

 

 

masalah penelitian, para tokoh adat, tokoh agama, pemilik Pinisi serta masyarakat 

lokal yang sering menyaksikan langsung pergelaran adat tersebut. 

Salah satu metode untuk mengumpulkan data ialah dengan melakukan 

wawancara guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengutarakan 

berbagai pertanyaan pada responden
81

. Berangkat dari pengertian tersebut, dapat 

dipahami bahwa wawancara itu menekankan bentuk komunikasi secara langsung 

yang disebut degan wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur, 

misalnya melalui telepon. Meskipun demikian untuk mendapatkan data yang akurat, 

penulis melakukan wawancara langsung (bertemu) dengan informan dengan cara 

tanya jawab. 

Prosesi wawancara yang peneliti akan lakukan senantiasa berdasar pada 

ketentuan berikut : 

a. Informan yang di interview terlebih dahulu diseleksi sesuai data yang 

dibutuhkan. 

b. Waktu interview sesuai dengan kesediaan informan. 

c. Pada mulanya wawancara terlebih dahulu dijelaskan maksud dan tujuan akan 

dilakukan. 

3. Metode Dokumentasi (Documentary) 

Metode dokumentasi ialah sekumpulan berkas yang mencari data yang 

berkenaan dengan penelitian ini berupa, trasnkrip, buku, surat, majalah, koran, dan 
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sebagainya. Dalam hal ini metode dokumentasi digunakan peneliti bertujuan untuk 

mengumpulkan data serta informasi dari sumber non insani (bukan manusia) guna 

terkumpul data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan asumsi atau dugaan.
82

 

Dokumentasi juga digunakan sebagai sumber data yang dapat 

digunamanfaatkan dalam validasi atau pembuktiaan, menafsirkan dan meramalkan 

dalam suatu peristiwa, menemukan hal-hal dalam bentuk catatan atau arsip sebagai 

data atau pedoman yang berhubungan dengan objek penelitian. 

E. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data menguraikan prosedur pengolahan dan analisis data 

sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data 

dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif 

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 

2. Teknik Analisis Data 

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan 

bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam 
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susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi.
83

 Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dan analisis data penelitian ini merupakan 

kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan daata yang diperoleh di 

lapangan. 

Secara garis besar model penelitian Miles dan Hubermaan merincikan model 

penelitian kualitatif pada 3 (tiga) elemen utama dan fundamental untuk dipahami 

pada proses analisis data. Ketiga elemen tersebut ialah reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan maupun verifikasi. Ketiganya sebagai teknik analisis yang 

dignakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data diterminilogiskan sebagai proses menfokuskan perhatian, 

analisa, menanggalkan hal-hal yang tidak relevan pada perubahan data kasar yang 

muncul pada hasil penelitian lapangan berupa catatan-catatan. Proses reduksi data 

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan selama pengumpulan data 

berlangsung. Lalu setelahnya membuat ringkasan, mengkode, menulis memo, 

memusatkan tema, dan mengontrol data sedemikian rupa agar kesmpulan akhir bisa 

dilaksanakan.
84

 

b. Penyajian Data 
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Penyajian data sebagai suatu elemen penting yang bersifat sistematis yang 

mampu memebrikan kemungkinan (probabilitas) adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Proses penyajian yang lebih ideal dilaksanakan merupakan 

suatau tahapan yang utama bagi anilisis kualitatif yang valid, diantanya: berbagai 

jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna memadukan 

informasi yang terpola dalam suatu kesimpulan. Maka dari itu, Penelitia sejak awal 

mampu memahami makna dari berbagai hal yang ditemui dilapangan dan 

menentukan penarikan kesimpulaan.
85

 

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan ialah proses kegiatan mengonfigurasikan hal utuh. 

Segala kesimpulan akan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam 

mengambil kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif-

deduktif bertolak baik dari unsur-unsur yang bersifat khusus lalu setelahnya 

mengambil kesimpulan umum.
86

 

Selanjutnya metode pengelolaan data yang peneliti temukan dari berbagai 

literatur diolah secara deduktif, induktif dan komparatif. Pengelolaan data secara 

deduktif yakni menganalisa data yang bersifat umum untuk sampai pada kesimpulan 

yang bersifat khusu. Tentu dengan menggunakan metode ini, peneliti akan 

menekankan pada penalaran berdasarkan analogi. Sedangkan pengelolaan data secara 

induktif adalah menganalisa data yang bersifat khusus untuk mendapatkan rumusan 
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yang bersifat umum. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan menekankan 

pada penalaran berdasarkan deskripsi. Setelahnya data secara komparatif ialah 

membandingkan data yang satu dengan yang lainnya, guna mendapatkan data yang 

lebih kuat kualitasnya. Dengan metode seperti ini penulis juga akan menekankan 

pada penalaran analisis dan kausalitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Selayang Pandang Lokasi Penelitian 

1. Bulukumba 

Ketika seseorang mendengar kata Bulukumba, bagi orang-orang lokal mereka 

akan spontan mengingat kampung halaman mereka, sedangkan bagi orang luar 

Bulukumba spontan akan membayangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten 

yang dijuluki Butta Panrita Lopi ini. Kabupaten yang terdapat dibagian selatan 

Sulawesi Selatan ini menyimpan segudang pariwisita bahkan yang paling terkenal 

adalah Pantai Bira dengan pasir putihnya, Suku Kajang dengan keunikannya. 

Kabupaten dengan sejuta pesona alam ini banyak membuat pendatang takjub 

dan terhipnotis akan wisatanya. Namun, sangat sedikit yang tau Historiografi 

Bulukumba kalaupun  ada itu mungkin adalah sejarawan lokal atau pemerhati sejarah 

dan budaya lokal di Bulukumba, bahkan peneliti sering menjumpai banyaknya 

pelajar lokal yang tak tau seperti apa dan bagaimana itu Bulukumba. 

a. Kondisi Geografis dan Demografis 

Secara astronomis Kabupaten Bulukumba terletak diantara koordinat 5ᵒ20” 

sampai 5ᵒ40” Lintang Selatan dan 119ᵒ58 sampai 120ᵒ28 Bujur Timur dengan posisi 

geografis wilayah sebagai berikut : 
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a) Bagian Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai 

b) Bagian Selatan : Berbatasan dengan kabupaten Selayar 

c) Bagian Timur : Berbatasan dengan Teluk Bone 

d) Bagian Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 

Daerah Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yaitu dataran rendah, 

dataran tinggi yang terletak diantara kaki Gunung Bawakaraeng sampai Gunung 

Lompobattang, daerah pantai, serta laut lepas. Wilayah Kabupaten Bulukumba 

berada dibagian ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas kurang lebih 

1154,58 km² atau sekitar 2,5 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
87

  

Gambar I 

Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba 

Sumber Data : Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bulukumba 
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Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 Kecamatan dan 126 Desa/Kelurahan 

yang terdiri dari 24 Kelurahan dan 102 Desa.  Dari total 10 Kecamatan terdapat dua 

Kecamatan yang paling luas yaitu Kecamtan gantarang dengan luas 173,51 km² dan 

Kecamatan Bulukumpa dengan luas 171,33 km² atau sekitar 29,87 % dari total luas 

Kabupaten Bulukumba. Sedangkan Kecamtan yang paling kecil ialah Kecamtan 

Ujung Bulu yang merupakan ibu kota Kabuptaen Bulukumba dengan luas 14,44 km² 

atau sekitar 1,25% dari luas wilayah.
88

 

Berikut ini komposisi kuantitatif pembagian luas wilayah 10 kecamatan yang 

ada di Kabupaten Bulukumba : 

Tabel I 

Komposisi Data Luas Wilayah Kabupaten Bulukumba 

2021 

No Kecamatan Luas Wilayah 

1. Ujung Bulu 14,44; 1% 

2. Ujung Loe 144,31; 13% 

3. Bontobahari 108,60; 9% 

4. Kajang 129,06; 11% 

5. Herlang 68,79; 6% 

6. Rilau Ale 117,53; 10% 

7. Bulukumpa 171,33; 15% 
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8. Kindang 148,67; 13% 

9. Gantarang 173,51; 15% 

10. Bontotiro 78,34; 7% 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba 

Kondisi wilayah Kabupaten Bulukumba ada yang datar, bergelombang, 

perbukitan, dan pegunungan. 95,39% berada pada ketinggian 0-1000 mdpl dengan 

tingkat kemiringan 0-40ᵒ. Daerah pegunungan di Kabupaten Bulukumba terbentang 

mulai dari bagian Barat ke Utara dengan ketinggian mulai daari 100mdpl sampai 

>500 mdpl. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kindang, Bulukumpa dan Rilau Ale. 

Sedangka daerah yang memiliki dataran rendah dan pesisir yaitu Kecamtan 

Bontobahari, Bontotiro, Ujung Loe dan Ujung Bulu.
89

 

 Kabupaten Bulukumba dengan luas daerah yang begitu luas dengan jumlah 

penduduk 437,607 ribu penduduk (213.443 Laki-laki dan 224.164 Perempuan) yang 

tersebar di sepuluh kecamatan, Kecamatan Gantara adalah adalah wilayah dengan 

jumlah penduduk lebih dari 81 ribu penduduk dan disusul Kecamatan Bulukumba 

dengan jumlah penduduk lebih dari 54 ribu penduduk. Sedangkan lajut pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten Bulukumba berkisar 1,04%.  

Secara demografis, Bulukumba merupakan daerah yang bagus dalam 

pluralitas, Selain penduduk lokal yang bersuku Bugis dan Makassar serta sebagian 

etnis lain yang datang dan menetap disana. Di Bulukumba juga terdapat pendatang 

yang berasal dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, bahkan etnik Tionghoa. Dibalik 

tingkat heterogenitas yang tinggi tidak menjadikan sosial Bulukumba menjadi panas 
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bahkan harmonis. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Bulukumba, terdapat 1.170 

tempat peribadatan di Kabupaten Bulukumba, Masjid berjumlah 906, Musholah 263, 

dan 3 Gereja.
90

 

Dikarenakan letak geografis Bulukumba yang terdiri dari pegunungan dan 

pesisir sehinga mata pencaharian masyarakat pun beragam. Diwilayah pesisir 

mayoritas penduduk menjadi nelayan, petani rumput laut. Sedangkan diwilayah 

dataran tinggi mayoritas petani rempah, petani perswahan, dan peternak. Diwilayah 

perkotaan sendiri mayoritas penduduk lokal bekerja di kantor-kantor pemerintah 

maupun swasta. 

 
b. Sejarah Bulukumba 

Histori terkait Bulukumba merupakan kisah yang sangat panjang yang 

membentang sejak berabad-abad hingga sekarang. Sebelum menjadi sebuah 

Kabupaten layaknya sekarang, Bulukumba dulunya,  terdapat banyak Kerajaan-

kerajaan kecil bahkan puluhan yang tersebar di tiap-tiap wilayah dan pelosok. 

Misalnya, Kerajaan Tiro (Sekarang menjadi Kecamatan Bontotiro), Kerajaan Hero 

Lange-lange (Sekarang menjadi Kecamatan Herlang), Kerajaan Kajang (Sekarang 

menjadi Kecamatan Kajang), Kerajaan Bira, Kerajaan Bulo-bulo, Kerajaan Gangking 

(Sekarang menjadi Kecamatan Gantarang dan Kindang), Kerajaang Ara, Kerajaan 

Ujung Loe, dan lainnya.
91

 

                                                             
90

BPS Bulukumba, “Bulukumba Dalam Angka”, Situs Resmi BPS Bulukumba. 

https://Bulukumbakab.bps.go.id ( 2021). 

91
 Arianto (34 Tahun), Sarjana Sejarah, Wawancara,  Bulukumba, Sabtu 05 November 2022. 

https://bulukumbakab.bps.go.id/


66 
 

 

Asal usul dengan nama Bulukumba bermula pada perseteruan dua kerajaan 

besar, yaitu Kerajaan Bone (Suku Bugis) dan Kerajaan Gowa (Suku Makassar). 

Suatu masa terjadi pertemuan antara kedua kerajaan tersebut di pesisir pantai yang 

bernamakan “Tana Kokkong” yang bermakna tanah dalam genggaman, Peristiwa 

terebut terjadi sekitar abad ke-17 Masehi.
92

 

Di Tana Kokkong inilah utusan dari kedua kerajaan Gowa dan Bone 

berjumpa guna melaksanakan perundingan secara damai dan menetapkan batas 

wilayah dan pengaruh kerajaan masing-masing. Sebuah bukit yang bernama 

“Bangkeng Buki” (kaki bukit) merupakan barisan lereng bukit dari gunung 

lompobattang dan di klaim dan diakui oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas 

wilayah kekuasaanya yang bermula dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. 

Akan tetapi pihak dari Kerajaan Bone bersikeras mempertahankan “Bangkeng Buki” 

sebagai wilayah teritorinya yang bermulai dari wilayah barat sampai Selatan.
93

 

Pihak dari Kerajaan Bone berkata ”Bulu’ku Mupa” yang berarti masih 

gunung saya, kalimat tersebut yang menjadi cikal bakal dinamakannya daerah yang 

bersengketa tersebut dengan nama Bulukumba. Kalimat “Bulu’ku Mupa” inilah yang 

mengalami perubahan dan penyebutan menjadi Bulukumba lalu kemudian berubah 

lagi menjadi Bulukumba. Alasannya ialah dikarenakan lidah orang Gowa sulit 

mengucapkan kalimat “Bulu‟ku Mupa”, akhirnya mereka menyebutnya dengan 

“Bulukkumba” yang kemudian berubah menjadi “Bulukumba”. Sedangkan dari 

pihak Kerajaan Bone juga kesulitan melafalkan “Bulukkumba” sehingga mereka 
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menyebutnya dengan kata “Bulukumpa”.
94

 Nama Bulukumpa kini menjadi salah satu 

nama kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang dimana mayoritas masyarakat 

disana berbahasa Bugis. Sedangkan nama Bulukumba dijadikan sebagai nama 

kabupaten, sejak saat itulah nama Bulukumba mulai dipakai hingga saat ini dan 

secara resmi dipatenkan menjadi Kabupaten Bulukumba. 

Versi lain dalam penamaan asal muasal nama Bulukumba yang berasal dari 

Bulu‟ Ma‟kumba. Bulu artinya gunung dan Ma‟kumba berarti menggarap tanah 

dengan linggis yang ujungnya lebar. Jadi akar nama versi yang ini bermakna 

menggarap tanah dipegunungan yang mulai familiar pada tahun 1400an diwilayah 

barat hingga utara Bulukumba pada zaman itu.
95

  Histori Bulukumba terbilang rumit 

karena merupakan wilayah persinggahan dan menjadi rebutan kerajaan Bone dan 

Gowa.   

Setelah diterbitkannya Undang-undang nomor 29 tahun 1959 yang berisi 

terkait pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulwesi Selatan. Nama Bulukumba 

secara resmi dijadikan sebagai nama kabupaten. Pada saat itu pula kemudian ditindak 

lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, 

tentang lambang daerah pada saat dilakukan seminar pada tanggal 28 Maret 1994 

yang dimana Prof . Dr . H. Ahmad Mattulada sebagai narasumber, beliau merupakan 

ahli sejarah dan budaya. Lalu setelahnya ditetapkanlah hari jadi Kabupaten 
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Bulukumba yaitu pada tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah (Perda) 

nomor 13 tahun 1994.
96

 

Secara hukum dan peraturan Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah 

tingkat II setelah ditetapkannya Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD  

Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 kemudian dilaksanakan 

pelantikan Bupati pertama yang bernama Andi Patarai pada tanggal 12 Febrari 1960. 

Mulai saat itu Bupati Bulukumba berganti sejak 1960 hingga sekarang. 

Tabel II 

Daftar Nama-Nama Pemimpin di Kabupaten Bulukumba 

2021 

No Nama Periodesasi 

1. Andi Patarai 1960 – 1966 

2. Andi Bakri Tandaramang 1966 – 1978 

3. Amien Situru (Pjs) 1978 

4. H. A Hasanuddin 1978 – 1980 

5. Malik Hambali 1980 – 1985 

6. H. A Kube Dauda 1985 – 1990 

7 Andi Tamrin 1990 – 1995 

8. H. A Patabai Pabokori 1995 – 2005 

9. AM Sukri Sappewali - H Padasi 2005 – 2010 
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Muhammad Saleh Tajuddin dan Andi Tenri Yeyeng, Sinergitas Agama dan Kekuasaan: 

Menggali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang, h. 27 
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10. Azikin Solthan (Plt) 2010 

11. Zainuddin Hasan – Syamsuddin 2010 – 2015 

12. AM Sukri Sappewali – Tomy Satria Y 2015 – 2020 

13. Andi Utta – H. A Edy Manaf 2020 – Sekarang 

 
Sumber Data : Website Resmi Pemerintah kabupaten Bulukumba 

 

c. Islamisasi di Bulukumba 

Tentang masuknya Islam di Indonesia masih debatle atas penafsiran terhadap 

fakta sejarah yang didapatkan dalam penulisan kisah sejarah, termasuk penulisan 

masuknya Islam di Bulukumba. Dimana peneliti menemukan tiga pandangan yaitu 

Islam masuk melalui Kerajaan Gowa yang mengarahkan Abdul Jawad Khatib 

Bungsu (Datuk Tiro) berangkat ke Kerajaan Tiro untuk mengislamkan Raja Tiro V 

La Unru Daeng Biasa dengan pendekatan Tasawuf, disisi lain terjadi Islamiasasi di 

pesisir wilayah Bulukumba yaitu Kampong Lemo-Lemo dan Bira  melalui jalur 

Lamatti (Sinjai) yang dimana Lamatti lebih dahulu mengenal Islam pada tahun 1603 

oleh Syeikh Abdurrahman dengan menggunakan pendekatan Syariat.  

Secara umum disimpulkan proses masuknya Islam di wilayah Bulukumba 

diperkirakan awal abad ke-17 Masehi (1604), dimana Islam pertama kali disebar 

luaskan di dua wilayah, yaitu Kerajaan Bira melalui Islamisasi di Lamatti (Sinjai) 

oleh Syeikh Ahmad seorang pedagang asal Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Tiro 

melalui intruksi Raja Gowa kepada Abdul Jawal Khatib Bungsu (Datuk Ri Tiro). 

Proses Islamisasi yang terjadi di Kerajaan Bira (Pesisir Bulukumba) 

berdasarkan tokoh agama setempat bernama Muhammad Idris Daeng Burane, 
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mengatakan bahwa yang penyiarkan Islam pertama kali di kawasan Bira adalah 

Syeikh Ahmad, beliau adalah ayah dari Syeikh Abdurahman, Salah seorang tokoh 

penyiar agama Islam di Bira. Seperti hal yang diutarakan Pelras dalam buku Dg 

Mapata bahwa dialah yang menyiarkan Islam di Tanah Bira (wilayah Bulukumba) 

dan berhasil mengislamkan banyak orang.
97

  

Syeikh Ahmad pada mulanya dikisahkan sebagai pedagang asal Kerajaan 

Aceh yang merupakan keturunan Arab dan beliau datang di Kerajaan Bira bersama 

rombongan dengan niatan mengislamkan Karaeng Bira V Bakka Daeng Bura‟ne. 

Berdasarkan Lontara Bilang yang berjudul “Rule And Kali Of Bira” yang dimiliki 

penulis sejarah lokal tercatat nama antara Syeikh Ahmad, Syeikh Abdul Basir yang 

dikenal sebagai To ri Masigina (Imam Masjid di Kerajaan Bira yang terletak di 

daerah Kalumbibi).
98

 

Selain Syeikh Abdurrahman dan keturunannya, ada juga seorang ulama lokal 

yang turut andil dalam penyebaran Islam, yaitu Puak Janggo‟. Puang janggo‟ adalah 

inisiator dalam proses penyebaran Islam diwilayah Bontobahari melalui pendekatan 

Tasawuf. Islam didaerah Bontobahari terus berkembang dari masa ke masa, hal itu 

bisa dilihat dari kondisi masyarakat Muslim disana yang mayoritas muslim. 

Sehubungan dengan Islamisasi di Kerajaan Bira dimana ada cerita rakyat 

yang beredar dan berkembang di Bira, bahwa penyebaran agama Islam di Bira terjadi 

dialog antara Syeikh Abdurrahman dengan Puak Janggok yang bernama asli Abdul 

Haris. Dikisahkan bahwa ada dialog yang dipersoalkan prihal pemahaman Islam 
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 Mapata, Islamisasi di Bira dan Tiro pada Awal Abad ke XVII (Solok: Balai Insan Cendikia 

Mandiri, 2020), h. 37. 
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 Mapata, Islamisasi di Bira dan Tiro pada Awal Abad ke XVII, h. 39. 
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yang saling berbeda, hingga terjadilah perdebatan kedua kerabat ini. Dikatakan 

kerabat para ulama/muballiq yang keduanya akhirnya dapat memahami dengan baik. 

Pada pandangan yang berbeda atas Islam, maka Syeikh Abdurrahman dan 

Syeikh Abdul Haris (Puak Janggok). Padahal  sebenarnya masih keluarga dekat 

namun dalam pengetahuan dan pemahaman agama Islam sama sekali tidak pernah 

akur, sehingga terus bertentangan dalam mekanai ajaran Islam. Hal dipertentangkan 

pun adalah prihal pemahaman agama Islam yang disebarluaskan di kawasan Bira.
99

 

Proses Islamisasi dikawasan Kerajaan Tiro yang diinisiasi oleh Datuk Tiro 

pada awal abad ke-17 merupakan hal luar biasa, mengapa tidak, proses Islamisasi di 

Kerajaan Tiro sangatlah cepat mengingat Abdul Jawal Khatib Bungsu pertama-tama 

mengislamkan Raja Tiro V La Unru Daeng Biasa sehingga masyarakat berbondong 

bondong memeluk agama Islam.  Raja Tiro V diberi gelar Karaeng Ambibiah, karena 

ketika pertama kali melafazhkan dua kalimat syahadat dengan bimbingan Datuk 

Tiro. La Unru Daeng Biasa mengigil seperti orang terserang demam malaria.
100

 

Abdul Jawal Khatib Bungsu merupakan Ulama asal Melayu bersama tiga 

rekannya, yaitu Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datuk Ri Bandang, Khatib 

Sulaiman (Datuk Ri Patimang) dan Abdul Jawad Khatib Bungsu (Datuk Ri Tiro). 

Ketiganya berpencar dalam berdakwah dan mengislamkan orang-orang, Abdul 

Jawad Khatib Bungsu  lah yang mengislamkan wilayah Bulukumba (Tiro) dan 

sekitarnya. 
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Selain dua tokoh diatas, sosok inisator dan penggerak Islam di Kampung 

Lemo-Lemo ialah Amirul Mu‟mininah Karamallahu, yang dikisahkan oleh 

Syarifuddin selaku keturunan ke 9 dari Amirul Mu‟mininah Karamallahu. 

Syarifuddin sendiri mengutarakan keyakinannya bahwa Dataran Kampung Lemo-

Lemo yang terletak di pusat kota Bontobahari lebih dulu berislam daripada daerah 

lain di Kabupaten Bulukumba. Adapun penguatan argumentasi beliau ialah dengan 

menunjukkan Manuskrip Al-Qur‟an yang telah berusia ratusan tahun yang 

merupakan warisan dari kakek buyutnya yaitu Amirul Mu‟mininah Karamallahu.
101

 

Dengan melihat kondisi geografis Bulukumba yang banyak dikelilingi oleh 

laut, bukan tak mungkin proses Islamisasi terjadi begitu cepat dan senyap, apalagi 

kawasan pesisir Bulukumba merupakan centra jalur perdagangan laut pada zaman 

dahulu. Bulukumba yang memiliki kekuatan maritim merupakan nilai plus dan 

penguatan atas proses Islamisasi terjadi lebih dahulu bahkan lebih cepat dibanding 

Kerajaan Gowa Sulawesi Selatan yang diislamkan pada awal abad ke 17. 

Sebahagian penduduk umat Islam Bulukumba jikat ditanya siapakah pertama 

kali yang menyiarkan Islam di Bulukumba, maka mereka akan mengatakan antara 

tidak tahu atau menyebut nama Datok Tiro. Hanya saja jika kita menanyakan hal 

tersebut pada tokoh Muslim di sekitar wilayah Bira, maka mereka akan mengatakan 

Syeikh Ahmad asal Aceh begitupun jika kita menanya pada masyarakat Tanah Beru, 

mereka akan menyebut Amirul Mu‟minina Karmallahu.  

Hal ini sangat wajar dimana proses Islamisasi di Bulukumba terdapat tiga 

versi, dimana Islamisasi di Bulukumba pada awal abad ke-17  Masehi  ini 
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melahirkan fakta empat Ulama Masyur yaitu Abdul Jawab Khatib Bungsu yang 

berasal dari Melayu dan Syeikh Ahmad seorang pedagang asal Kerajaan Aceh, 

Abdul haris (Puak Janggo‟) Serta Amirul Mu‟minina Karamallahu (waktu berbeda) 

selaku Putra lokal Kampong Lemo-Lemo yang melakukan pelayaran ke Mekkah, dan 

secarah kseseluruhan ketiganya  masing-masing berjasa atas penyebaran Islam di 

Bulukumba. 

2. Deskripsi Bontobahari 

a. Geografis dan Demografis 

Secara geografis Kecamtan Bontobahari terletak dipesisir Bulukumba dengan 

luas 108,60 meter persegi atau  9% dari total luas wilayah Kabupaten Bulukumba. 

Daerah ini merupakan daerah dataran rendah dan berada pada pesisir yang 

berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar. Di Kecamatan Bontobahari 

terdapat 4 Desa dan 4 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut : 

TABEL III 

Daftar Desa/Kelurahan di Bontobahari Dalam Angka 

 

No. 
Nama Desa/Kelurahan 

Luas 

Wilayah(Km²) 

Jumlah 

Penduduk 

Letak 

Geografis 

1. Desa Bira 19.5 3.562 Pantai 

2. Desa Darubiah 16.9 2.896 Pantai 

3. Kelurahan Tanah Lemo 16 4.389 Pantai 

4. Desa Ara 13.4 2.115 Pantai 
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5. Desa Lembanna 11.7 2.326 Pantai 

6. Kelurahan Tanah Beru 7.1 2.028 Pantai 

7. Kelurahan Sapo Lohe 7.2 5.625 Pantai 

8. Kelurahan Benjala 17 2.653 Bukan Pantai 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. 
 

Kecamatan Bontobahari memiliki 25.594 total penduduk dengan klasifikasi 

11.697 Laki-laki dan 13.897 Perempuan. Di wilayah ini hampir seluruh penduduk 

beragama Islam dan 1 warga kristen. Terdapat 34 lembaga pendidikan di 

Bontobahari dengan 5.266 Pelajar dan 372 tenaga pendidik/guru yang tersebar di 

sekolah-sekolah dengan multi level.
102

 

Dikarenakan kondisi geografis Bontobahari yang berada dipesisir dengan 

aneka wisata alam sehingga mayoritas mata pencharian masyarakat ialah nelayan, 

dan sebagahian lagi usaha kecil menengah dikawasan wisata seperti Pantai dan pusat 

kota Bontobahari. Selain itu Bontobahari adalah daerah istimewa pariwisata yang 

paling banyak menyumbangkan pemasukan daerah (APD) Kabupaten Bulukumba.
103

 

a) Bahasa Masyarakat Lokal Bontobahari 

Masyarakat Bontobahari bersifat heterogen, meskipun demikian pada 

dasarnya masyarakat lokal asli adalah suku makassar. Sepanjang perjalanan daerah 

ini, telah banyak suku dan masyarakat luar yang datang menetap di Bontobahari. 

Sperti yang dijelaskan oleh bapak Syarifuddin,
104

 bahwa selain masyarakat lokal 
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BPS Bulukumba, “Bontobahari Dalam Angka”, Situs Resmi BPS Bulukumba. 
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banyak orang jawa yang datang bermukim dan berdagang, serta keturunan asli 

masyarakat Tambora yang mengungsi ketika peristiwa meletusnya Gunung Tambora 

pada 10 April 1815 yang dimana masyarakat waktu itu dibawa oleh Karaeng Lemo-

Lemo dan dibawah ke Kampong Lemo-Lemo (Bontobahari) lalu diberikan tempat 

tinggal dan melanjutkan hidup didaerah tersebut.
105

  

 Berangkat dari penjelasan diatas maka dapat ditarik garis besarnya bahwa 

bahasa lokal yang digunakan sehari-harioleh masyarakat lokal didaerah Bontobahari 

adalah bahasa Makassar atau yang dalam bahasa lokal disebut bahasa Konjo. 

Meskipun demikian, masyarakat lokal pandai berbahasa lain seperti Bugis, dan 

Bahasa Sumbawa.
106

 Dalam proses menelusuri realitas sosial masyarkaat 

Bontobahari, peneliti menemukan kecendrungan bahasa lokal digunakan oleh 

kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, sedangkan untuk umuran dewasa masih kadang 

digunakan, dan anak remaja kebawah cenderung berbahasa indonesia. 

 

b) Mata Pencaharian Masyarakat 

Daerah Bontobahari adalah wilayah yang teritorinya pesisir dan hampir 

seluruh wilayahnya dekat dengan laut, Bontobahari merupakan salah satu pemasok 

jenis makanan laut (Sea Food) terbesar di Sulawesi Selatan. Selain itu Bontobahari 

menjadi daerah prioritas pariwisata oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

yang menjadikan daerah tersebut adalah akar dari icon Bulukumba. Bontobahari 
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mengungsi ke Kampong Lemo-Lemo pada tahun 1815. 



76 
 

 

dengan pesona bahari nya mampu memberi APD Pemerintah Daerah yang sangat 

banyak dibanding bidang lain.  Hal tersebut dikarenakan wilayah Bontobahari yang 

banyak dikelilingi oleh laut. Hal tersebut yang membentuk paradigma masyarakat 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
107

  

Sebagian besar masyarakat lokal Bontobahari bermata pencaharian sebagai 

nelayan dan pembuat perahu, selain itu kebayakan berwirausaha, berdagang, 

pengrajin, serta bekerja sebagai pegawai negeri dan swasta. Sebagai daerah produsen 

Pinisi terbesar di Indonesia, perputaran ekonomi di sekitar daerah Bontobahari 

mencapai Milyaran tiap bulannya, bahkan menyetuh ratusan milyar tiap tahunnya. 

Maka tak heran jika kita berkunjung ke daerah tersebut maka akan terlihat tingkat 

kemakmuran relatif stabil meskipun nampak biasa saja.
108

 

c) Kepercayaan dan Keislaman  Masyarakat Bontobahari  

Kondisi masyarakat Bontobahari pra Islam sama dengan beberapa daerah di 

Nusantara, dimana kepercayaan yang berkembang ialah bentuk kepercayaan terhadap 

benda-benda, makhluk-makhluk, dan Jin (Animisme dan Dinamisme). Keyakinan 

masyarakat di sandarkan dan mengkultuskan benda-benda yang ada disekitar mereka 

yang dianggap memiliki kekuatas Magis atau Supranatural. Realitas konsep 

bertuhan masyarakat lokal yang cenderung pada hal negatif ini berlangsung lama dan 
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meregenerasi hingga masuknya agama Hindu Budha lalu kemudian Ajaran Islam 

yang dibawah pedagang sekaligus ulama aceh masuk ke wilayah Bontobahari.
109

  

Kehidupan masyarakat Bontobahari pada zaman dahulu lebih dikenal dengan 

perdagangan antar pulau dan provinsi, bahkan antarnegara. Kebiasaan perdagangan 

dan pelayaran yang dimotori oleh masyarakat dapat diwarisi kepada para pemuda 

disekitaran Bira dan sekitarnya.  Para pemuda lebih banyak memilih pekerjaan yang 

langsung menyentuh kehidupan dilaut daripada menyentuh kehidupan didarat. 

Maksudnya ialah, bagi masyarakat pesisir Bontobahari berlayar itu merupakan suatu 

kegemaran untuk memperoleh sesuap nasi dari kehidupan alam dilaut. 

Kebiasaan berlayar masyarakat Bira dimulai sejak abad ke-7 yang ditandai 

dengan adanya kontak dagang dengan kerajaan Sriwijaya (Kerajaan Budha), lalu 

kemudian masyarakat Bira pada sekitar abad ke-11 M merusaha mengadakan kontak 

dagang melalui pelayaran menuju jawa. Dikalangan masyarakat Jawa pada waktu itu 

lebih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, khususnya di Jawa Timur, mungkin 

secara kebetulan pelaut Bira yang biasa perahu berlabuh dipelabuhan Tanjung Perak 

(Surabaya), Pelabuhan Gresik, dan pesisir pantai lainhya.
110

 

Meskipun pandangan itu bersifat subyektif bagi daeng Mapata, akan tetapi 

hal tersebut didapatkan dan dikembangkan melalui pengetahuan pendahulunya. 
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Sehinga perlu di verifikasi kembali dan mengembangkannya. Selain itu, masyarakat 

Jawa Timur dikenal dengan aktivitas perdagangannya yang menelusuri pesisir pantai 

Pulau Jawa, sehingga bertemula masyarakat Bira dalam bentuk transaksi 

perdagangan antarpulau povinsi. Belajar dari kebiasaan masyarakat Jawa Timur dari 

kehidupan leluhur, dapat memberikan pengaruh terhadap sikap dan prilaku 

masyarakat Bira yang waktu itu hanya mengenal Animisme dan Dinamisme, 

Kemudia dari kepercayaan Bira kuno inilah, maka dapat mempermudah Hiduisasi 

terhadap masyarak Bira yang ingin memeluk agama Hindu.
111

 

Selain Hindu, Budha juga pernah masuk dikalangan masyarakat pesisir 

Bulukumba pada masa lampau, hal ini dibuktikan dengan masyarakat lokal dalam 

mengeskpresikan warisan nenek moyang dalam suatu ritual tradisi lokal yang 

terwariskan. Juga Budhaisasi menunjukkan bahwa suatu kebudayaan Budha yang 

biasa membawa sesaji makanan yang dipersembahkan kepada benda pusaka yang 

disimpan pada istana kerajaan Bira. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 

masyarakat telah memeluk agama Islam , tetapi warisan leluhur dengan membrikan 

makanan terhadap dewa yang dianggap mengguni benda pusaka, sehingga 

menurutnya amsih sakral dan tidak mau mengubah kebiasaan kearah yang lebih 

Islami.
112
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Selain itu, kebiasaan membuat sesaji yang dipersembahkan kepada Opu 

Tuang di Tanah Beru (Kecamatan Bontobahari Bulukumba). Ini menunjukkan bukti 

bahwa cucunya mengingatkan jasa kakeknya sebagai leluhurnya, terutama setelah 

mendapat jabatan dalam masyarakat, agama dan pemerintahan. Lain daripada itu, 

biasa juga dilakukan jika ada keluarga yang sering sakit, dan bagi dokter sulit 

disembuhkan. Dilakukannya sesaji yang selanjutnya dilakukan Paddoangan 

(membuat sesajian untuk berdoa), maka dipanggillah sang guru tentu saja dianggap 

bahwa memiliki suatu kemampuan dan mengetahui sosok oleh pewaris 

tahta/kekuasaan di kerajaan Bira.
113

 

Dewasa kini dikalangan masyarakat Bontobahari, masih ada segelintir 

kelompok masyarakat yang melakukan pemujaan atas roh pada Batu Tuan Dimeng, 

Batu ini terletak disekitar Jolli jauh dari pemukiman penduduk Bira, yang sudah 

menjadi tradisi memberikan semacam sesajian makanan sebagai wujud persembahan 

kepada dewa-dewa yang menghuni batu yang dikeramatkan.  Batu ini yang sejak 

dulu kala hingga sekarang masih biasa dikunjungi masyarakat lokal, sekalipun telah 

menyatakan diri beragama Islam, tetapi prilakunya jauh dari sikap Islami 

sebagaimana yang diharapkan.
114
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Setelah Islam datang dan diterima oleh masyarakat lokal pada awal abad ke-

17, secara perlahan merubah mindset masyarakat dan mulai meninggalkan 

kepercayaan dan adat istiadat yang bersifat musyrik, namun sebagaian lagi ada adat 

yang bertahan dan diwarnai oleh nilai Islam dalam proses pelaksanaannya, seperti 

Tradisi Annyorong Lopi oleh Panrita Lopi (Pembuat Perahu) dikawasan pesisir 

wilayah Bulukumba. 

Kondisi masyarakat beragama Bulukumba bersifat heterogen yang di huni 

oleh suku Bugis dan Makassar serta adanya agama Islam dan Kristen. Situasi umat 

Islam sendiri sangat beragam ditinjau dari segi berkembanganya organisasi-

organisasi Islam di Kabupaten Bulukumba. Organisasi tersebut diantaranya Nahdatul 

Ualama (NU), Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Jama‟ah Tabligh, dan 5 tahun 

terakhir muncul organisasi Islam baru yaitu Ahmadiyah. 

Perkembangan organisasi-organisasi Islam tentu memberikan dampak 

keberislaman masyarakat lokal di Bulukumba dalam menjalani aktivitas baik 

peribadatan maupun sosial. Pengaruh atas perbedaan latar belakang organisasi 

memunculkan dinamika tersendiri dalam konteks sosial seperti saling singgung 

menyingung atas tata busana dan paradigma seseorang. Tentu masyarakat bulukumba 

tidak tergolong ekstrem dalam menanggapi perbedaan, hanya saja pada titik tertentu 

ada juga yang keras dalam menyinggung perbedaan organisasi yang mempengaruhi 

mindset anggotanya. 

B. Eksistensi Tradisi Annyorong Lopi Masyarakat Bontobahari 
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1. Asal Usul Tradisi Annyorong Lopi 

Tradisi Annyorong Lopi ialah tradisi mendorong perahu kebibir pantai hingga 

menyentuh laut. Suatu proses adat dan ritual masyarakat lokal Bontobahari yang 

telah berlangsung lama, dimana masyarakat Bontobahari dimasa lampau telah 

melakukan pelayaran di abad ke-7 M. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Lopi 

atau Pinisi (sebutan warga lokal) adalah kendaraan untuk melakukan pelayaran 

dilautan,  Perahu Pinisi sendiri termasuk alat transportasi laut tradisional yang 

merupakan warisan nenek moyang.
115

  

Pada dasarnya tidak ada warisan sejarah yang akurat terkati historisitas awal 

mula dilaksanakannya tradisi Annyorong Lopi. Menurut Mr Hors sendiri satu-

satunya acuan kisah adalah yang tercatat di Lontarak I Lagaligo (Kisah 

Sawerigading), meskipun demikian menurutnya itu tidak memenuhi standar 

keilmiahan akademik untuk dikatakan sebagai fakta tunggal.
116

 Mr. Horst 

menambahkan bahwa memang betul masyarakat Suku lokal Sulawesi Selatan telah 

melakukan sebuah pelayaran keberbagai daerah dibelahan dunia ini pada masa 

lampau, hanya saja tak ada bukti bahwa tradisi Annyorong Lopi dilaksanakan 

bersamaan dengan awal mula dibuat sebuah perahu ditanah Luwu. Karena bagi 
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seorang antropolog mendengarkan kisah yang telah terjadi berabad-abad yang lalu itu 

seperti mitos yang diwariskan.
117

 

Kabupaten Bulukumba saat ini terkenal sebagai pusat pembuatan perahu 

Pinisi, bahkan popularitas ini tidak hanya didalam negeri tapi sampai mancanegara. 

Hingga pada tahun 2017 perahu Pinisi memperoleh gelar warisan dunia tak benda 

dari UNESCO. Pusat pembuatan Pinisi sendiri ada di 3 titik yaitu, Ara, Bira, dan 

Lemo-lemo.  Pinisi sendiri sejak jaman dahulu digunakan masyarakat lokal untuk 

berlayar menangkap ikan di laut serta melakukan pelayaran dalam rangka berdagang. 

Bahkan dikisahkan bahwa pada abad ke 17-18 Masehi, masyarakat Bugis Makassar 

sering melakukan pelayaran ke wilayah Australia Utara dalam rangka berdagang atau 

menukar bahan pokok dengan teripan kepada Suku Aborigin.
118

  

Selain itu diketahuai bahwa ketika tentara Porgtugis yang berlayar diselat 

Malaka pada pertengahan abad 16 M, ditemukannya sebuah Pinisi yang hendak ke 

Malaka berdagang. Yang dimana Pinisi tersebut berasal dari Sulawesi Selatan. Tidak 

dapat dihindari bahwa masyarkat lokal Sulawesi Selatan memang penakluk lautan, 

maka tak heran beberapa tempat di Sulawesi Selatan menjadi basis pembuatan 

Perahu/Pinisi, dan yang terbesar dan tetap eksis sampai sekarang adalah kawasan 

pembuatan perahu Pinisi di Kabupaten Bulukumba Kecamatan Bontobahari.
119
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Menurut cerita legendaris warga setempat yang dijelaskan oleh Pak 

Asriadi
120

, bahwa pada masa lampau ada perahu yang terdampar di tiga daerah tadi 

yaiut perahu dari putra mahkota Kerajaan Luwu yang bernama Sawerigading. Perahu 

tersebut hancur dan patah yang bangkai badan perahunya terdampar di Desa Ara, 

Sottingnya terhempas ke Lemo-lemo, dan tali serta layarnya terhempas ke Bira. Hal 

inilah mengapa kemudian keahlian pembuatan perahu Pinisi hanya dimiliki ketiga 

daerah ini dan membangun paradigma masyarakat setempat mengenai mitos yang 

tersebar luas bahwa masyarkat adalah bagian dari alam.
121

 

Ketika peneliti menanyakan asal muasal tradisi Annyorong Lopi pada 

masyarakat lokal, jawabannya selalu berkenaan terkait warisan nenek moyang, yang 

telah diwariskan turun temurun kepada anak cucu. Menurut Daeng Syarifuddin,
122

 

bahwa tradisi Annyorong Lopi telah lama dilakukan bahkan jauh sebelum masyarkat 

Bontobahari mengenal Hindu dan Budha. Masyarakat Bontobahari pada masa 

lampau melakukan pergelaran traidisi Annyorong Lopi ketika masih menganut 

paham Animisme dan Dinasmisme.  

Dari sudut pandang yang lain, menurut Horst H Liebner selaku antropolog 

asal jerman yang telah meneliti di Bontobahari sejak 1987, bahwa asal muasal 

daripada tradisi Annyorong Lopi adalah antara Bali atau Jawa Timur. Alasannya 
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ialah, dengan menelisik kebelakang dimana dimana pada 800-900 yang lalu daerah 

dengan tingkat religiusitas terkuat adalah Bali dan Jawa. Dimana keduanya sangat 

dipengaruhi oleh Hindu dan Budha. Jadi menurutnya bahwa dahulu kala orang 

Bontobahari pandai membuat Perahu tapi belum melakukan ritual tradisi, nanti 

setelah menemukan daerah baru lalu belajar didaerah tersebut. Ditambah dengan 

mengproyeksikan jumlah penduduk lokal di Bontobahari pada abad-abad yang lalu 

yang diperkirakan tidak sampai 1000 jiwa.  Yang dimana butuh banyak orang untuk 

melaksanakan pembuatan dan mendorong perahu ke lautan.
123

 

Dahulu kala, orang-orang melakukan ritual demi keselamatan dan ditujukan 

kepada hal-hal Ghoib dan sering dijuluki Penjaga Tempat. Penjaga Temapt dalam 

terminologis warga lokal ialah, Sesuatu hal yang dianggap ada yang menjaga suatu 

tempat seperti Laut dan Hutan.
124

 Berangkat dari situ banyak masyarakat yang 

melakukan sebuah ritual sebagai bentuk do‟a dan harapan agar selalu dilindungi. Hal 

tersebut berlangsug lama hingga masyarakat yang sering berlayar kelaur daerah 

untuk menangkap ikan maupun berdagang mengenal Hindu dan Budha diwilayah 

Bali maupun Jawa.  

Ketika masyarakat mulai mengenal Hindu dan Budha, mereka mulai 

memadukan antara ajaran yang mereka anut dengan tradisi lokal yang mereka rutin 

laksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan tradisi yang masih 
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menyisakan ajaran dahulu seperti Dupa dan Kemenyang yang merupakan budaya 

umat Hindu. Bahkan hinga saat ini sangat banyak tradisi lokal yang telah dipadukan 

atau bertrasnformasi dari masa-kemasa.
125

 

Setelah beberapa abad lalu ajaran Islam dan dan mengislamkan warga 

Bontobahari menciptakan sebuah proses pergulatan antara Islam dan tradisi Lokal. 

Masuknya masyarakat Bontobahari kedalam Islam membuat banyak masyarakat 

yang melakukan transformasi tradisi lokal seperti memperbaiki niat yang 

dikhususkan kepada Rasul dan Allah SWT, do‟a-do‟a yang dipanjatkan kepada Nabi 

adam, Nabi Khaidir, dan Rasulullah, serta etika sosial dimasyarakat yang lebih 

dioptimalkan selaras dengan konsep Islam yang sangat menjunjung hubungan 

manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama makhluk 

ciptaan.
126

  

Proses interaksi Islam dan tradisi lokal selalu berlangsung damai yang 

melahirkan sebuah konsep serta wujud tradisi yang baru. Dalam konteks tradisi 

Annyorong Lopi kita bisa lihat bagaimana masyarakat lokal yang terlibat sangat 

mensakralkan ritus tradisi lokal dan nilai-nilai Islam yang teraktualisasi dalam wujud 

nilai kebudayaan atau kearifan lokalitas.  

2. Perkembangan Tradisi Annyorong Lopi 
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Tradisi Annyorong Lopi merupakan tradisi yang diwariskan turun temurun 

oleh keluarga generasi Panrita Lopi di Bontobahari. Annyorong Lopi sebagai sesuatu 

yang khas pada masyarakat pesisir ini, menyimpan segudang hal magis yang bersifat 

supranatural. Sebagai Tradisi yang dilakukan selama ratusan tahun hingga saat ini. 

Kendati telah berusia ratusan tahun, tradisi ini tetap dilaksanakan bahkan di era 

kemajuan teknologi modern. 

Meskipun tradisi Annyorong Lopi adalah tradisi yang udah tua, menurut 

Daeng Nurdin bahwa tradisi ini selalu bersifat terbuka terhadap kondisi zaman.  

Inne tradisi ta kunne mae anu toami umuru’na, mingka tanre na la’busu na 

tallangngang jamang. Jadi punna riolo anjo lopia nisorong ri appuloa tau, 

rikamunena nia’mo masina dipake, apalagi pila’ lompoi anjo lopia 

ukkuranna.
127

 

Artinya : 

Tradisi kita disini telah tua umurnya, tetapi tidak tertelan oleh zaman. Jadi 

dahulu kala perahu didorong oleh banyak orang (Puluhan), sedangkan 

sekarang sudah ada mesin, apalagi ukuran perahu juga semakin besar 

ukurannya. 

 Berangkat dari penjelasan bahwa eksistensi tradisi Annyorong Lopi selalu 

terjaga meskipun sering diterjang oleh faktor eksternal sebagai tantangan. Dimana 

jika dahulu pergelaran tradisi Annyorong Lopi selalu melibatkan ratusan orang, 

namun dimasa sekarang telah berkurang lantaran ukuran perahu yang besar yang 

tidak memungkinkan ditarik/didorong oleh manusia. Maka tak heran jika kita melihat 

langsung prosesi tradisi Annyorong Lopi dihari-hari biasa seperti yang peneliti 

temukan, maka kita akan sedikit merasakan perbedaan . 
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 Meskipun demikian, perbedaan yang ditampilkan merupakan wujud 

transformasi tradisi lokal atas kedatangan Islam diwilayah Bontobahari. Hal tersebut 

juga menjadi sambutan hangat hingga terjadi penerimaan yang harmonis antara 

keduanya yang memiliki pokok-pokok sakralitas ritual masing-masing. Annyorong 

Lopi akan selalu melakukan pembaharuan meteodologi pada tiap pelaksanaannya 

agar tidak tertinggal oleh zaman moderen. Metamorfosis tradisi Annyorong Lopi 

merupakan proses perubahan ke arah positif dengan kebudayaan dari luar. Meskipun 

ada interaksi dengan kebudayaan lain hal tersebut tidak serta merta menghilangkan 

ciri khas tradisi Annyorong Lopi itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar II Mendorong Perahu Era Moderen 

 Dimasa kini rangkaian  tradisi Annyorong Lopi yang secara utuh dan komplit 

hanya dapat disaksikan pada peluncuran perahu kecil atau event Festival Pinisi. 

Seperti pada event Festival Phinis ke XII di Bontobahari pada Juli lalu yang 

dilakukan oleh ratusan orang yang berasal dari luar kecamatan hingga luar daerah 
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Bulukumba. Meskipun demikian itu bukan menjadi halangan yang besar bagi 

masyarakat lokal dalam meneruskan warisan nenek moyang bahkan di era revolusi 

industri sekarang ini. 

3. Prosesi Tradisi Annyorong Lopi 

Proses pergelaran tradisi Annyorong Lopi dilakukan sesuai tahapan, dimana 

ada   empat tahapan diawali dengan niat, pemotongan hewan seperti Ayam, 

Kambing, atau Sapi. Proses niat selalu menjadi pembuka tiap-tiap aktivitas manusia, 

karena niat adalah sebuah poros tujuan dilakukannya segala sesuatu. Niat selalu 

menjadi rel dan harapan atas segala tindakan tiap-tiap individu. Begitupun dalam 

proses pergelaran tradisi Annyorong Lopi selalu diawali dengan niat agar proses yang 

dilakukan tepat dan tidak bertentangan dengan tradisi warisan leluhur dan ajaran 

Islam.
128

  

Menurut Daeng Syarifuddin,
129

 bahwa niat dipimpin oleh Punggawa selalu 

yang memulai dan mengakhiri proses pembuatan Lopi hingga pergelaran tradisi 

Annyorong Lopi. Pemotongan hewan dalam prosesi tradisi Annyorong Lopi 

merupakan hal yang tidak boleh terlewatkan, penyembelihan tersebut sering pula 

diterminologikan sebagai proses berqurban. Hal tersebut dijelaskan lugas oleh Daeng 

Syarifuddin dengan menguraikan rangkaian kegiatan tradisi Annyorong Lopi di 
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Bontobahari. Pemiliha jenis hewan yang akan disembelih/Qurban selalu mengacu 

pada nazar, ukuran Perahu, serta kesanggupan pemilik Perahu.
130

  

Pada proses pembuatan perahu Pinisi masih dilakukan dengan ritual-ritual 

khusus. Ritual pertama dalam prosesnya ditandai dengan pawang perahu yang 

memotong bagian dasar pembuatan perahu atau disebut dengan lunas. Setelahnya, 

disediakan sesajen berupa makanan yang manis-manis disertai pemotongan ayam 

putih. Pada proses ritual berlangsung, terdapat perhitungan yang menentukan hari 

baik untuk dijadikan pijakan awal memulai pembuatan Pinisi.
131

Lalu setelah Pinisi 

telah selesai dibuat, barulah lanjut ke fase ritual ada selanjutnya yaitu Annyorong 

Lopi. Adapun proses awal dilakukan Annyorong Lopi seperti yang dijelaskan oleh 

daeng Baharuddin ialah, 

Jari anjo sebelumna ri lakukang tradisi Annyorong Lopi a, pakaramula rolo’ 

ri musyawarakan i ri pabayu Lopi a, Patanna Lopi, na imam a. nampami 

anjo ri bicarakan na ri tentukan allo apa baji.
132

 

Artinya: 

Jadi sebelum dilakukan tradisi Anyorong Lopi, maka terlebih dahulu 

dilakukan musyawarah oleh Pembuat Perahu, Pemilik Perahu dan Imam yang 

sering memimpin pergelaran tradisi, lalu setelahnya didiskusikan lalu 

ditentukan hari baiknya. 

Berangkat dari penjelasan diatas, maka sebelum Pinisi diluncurkan kelaut, 

lebih dulu para Panrita Lopi, Pemilik Perahu, serta Imam lokal melakukan 
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musyawarah penentuan pelaksanaan tradisi Anyorong Lopi. Prosesnya pun terdapat 

ritual yang diawali dengan upacara Appasili atau Songka Bala ri Bantilang. 

Setelahnya terdapat pula upacara Ammosi,  yaitu penetapan pusat pada pertengahan 

lunas Pinisi yang selanjutnya akan dilakukan penarikan Pinisi ke laut. Dan yang 

terakhir ialah ritual Annyoroong Lopi, yakni ritual yang ditunaikan sebelum Pinisi 

mengarungi perairan. Proses ini dilaksanakan digelanggan Pinisi atau Batilalang.
133

 

a. Appasili 

Appassili adalah suatu upacara ritual yang dilakukan pada satu hari sebelum 

ammossi, dan bertujuan untuk menolak bala. Dewasa ini upacara appassili dilakukan 

bersamaan dengan upacara ammossi, prosesi ini telah dipengaruhi unsur Islam 

diantaranya dengan pembacaan barazanji dan sebagainya. Sebelum upacara 

dilaksanakan, terlebih dahulu disiapkan kelengkapan antara satu cerek air yang 

diambil dari mata air tertentu. Untuk kelengkapan disiapkan pula seikat dedaunan 

yang terdiri dari daun sidingin (cocor bebek), sinrolo, taha onappas, taha siri, 

panno-panno, yang diikat bersama pimping,
134

 katanya dedaunan dan air tersebut 

dipercaya mengandung makna sebagai berikut:  

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

pernah kering.  
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2) Daun Sidingin, mengandung makna pemilik dan awak perahu senantiasa 

dalam kondisi yang tenang/tenteram. Daun tersebut pada proses Appassili 

dikibas-kibas oleh perempuan ke seluruh raung pada Pinisi.  

3) Sinrolo, sejenis tumbuhan merambat yang pertumbuhannya sangat cepat 

sehingga diharapkan pertumbuhan keber untungan akan cepat meningkat.  

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

jahat sehingga terhindar dari mara bahaya.  

5) Taha siri (siri' rasa malu/harga diri) diharapkan pemilik perahu memiliki 

harga diri dan malu apabila tidak berhasil.
135

  

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

bermakna rezeki selalu penuh/berhasil.  

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

ringan/dapat mengapung bermakna selalu bernasib baik/nasib selalu 

berada dipermukaan.  

Tumbuh-tumbuhan yang disakralkan pada ritual ini selalu bermuara pada 

harapan atas segala hal baik yang akan dijalani dilautan. 

Sebelum pembacaan barazanji (oleh imam) terlebih dahulu diadakan kenduri 

(makan bersama) yang dihadiri oleh penghulu adat, pemuka masyarakat desa, 

pemuka agama dan para kerabat. Banyaknya orang yang hadir pada malam tersebut 

menunjukkan penghargaan dan status pemilik perahu Untuk kelengkapan acara, turut 
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dipersiapkan kue-kue tradisional yang masing-masing mengandung makna/simbol 

antara lain gogoso, kolapisi (kue lapis), onde-onde, songkolo kebo dan le’leng, koddo 

masingkulu, lebo-lebo, baje, Cucuru dan sebagainya.
136

 Adapun jalannya upacara 

dapat diuraikan sebaga berikut: 

Setelah selesai makan bersama dan perlengkapan/bahan untuk upacara sudah 

siap di atas perahu, pelaksana upacara (anggota barazanji) membacakan barazanji 

sampai selesai. Selama pembacaan barazanji, seluruh yang hadir tetap mengikuti 

dengan khidmat. Pembaca barazanji mengambil posisi di bagian geladak perahu dan 

saling berhadapan. Setelah selesai pembacaan Barazanji, seorang “guru sara” yang 

dipanggil khusus, membaca songkobala dan selanjutnya menghadapi sebuah wajan 

yang berisi air (dari mata air) dan seikat dedaunan untuk membacakan mantera 

dengan sangat khidmat dan khusyuk.  

Proses Barazanji dipimpin oleh 7 imam setempat yang turut membantu 

mendo‟akan sebuah perahu yang akan diluncurkan. Menurut bapak Syarifuddin 

mengatakan, 

Punna a’barazanji mi tawwa, ammenteng ngaseng mki ammaca do’a pujian 

untuk kalassukkang Nabi Muhammad Saw.
137

 

Artinya : 

Jikalau barazanji telah dilakukan maka berdirilah semua imam untuk 

melafalkan do‟a/pujian untuk kelahiran Nabi Muhammad Saw. 
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Dari peenyampaian diatas dijelaskan bahwa lafadz do‟a yang digunakan dalam 

prosesi barazanji adalah ungkapan pujian terhadap Nabi Muhammad Saw.  

 

 

 

 

 

Gambar III Appassili Lopi 

Selain itu Air yang diambil dari mata air tersebut kemudian dimanterai sambil 

diaduk-aduk dengan menggunakan seikat dedaunan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Air yang telah dimanterai disebut dengan air songkobala. Kemudian air 

tersebut dipercikkan ke sekeliling perahu dengan cara dikibas-kibaskan dengan 

menggunakan ikatan dedaunan tadi. Setelah upacara selesai dilakukan, para tamu 

dijamu kembali dengan kue/penganan tradisional termasuk unti labbu (pisang 

ambon).
138

 

Keseluruhan kue/panganan tradisional tersebut dipercaya mengandung makna 

(simbol) antara lain: 
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1) Gogoso (gogos) dalam bahasa Konjo biasa disebut dengan gogoso artinya 

berkumpul, mengandung makna mengumpulkan rezeki/harta.  

2) Kolapisi (kue lapis), bermakna agar mendapatkan rezeki yang berlapis-

lapis.  

3) Onde-onde, kue yang terbuat dari tepung beras pulut yang berbentuk bulat 

diisi dengan gula merah dan ditaburi dengan kelapa parut memiliki makna 

kesan manis dan gurih.
139

  

4) Kaddo Massingkulu, adalah kue dari beras biasa dibungkus dengan daun 

bambu yang berbentuk segitiga. Singkulu (siku/ sikut) mempunyai makna 

untuk menolak bala.  

5) Songkolo, adalah nasi dari beras ketan yang bermakna persatuan Unti 

Labbu, mengandung harapan sebagai simbol agar perahu dan pemiliknya 

berumur panjang.  

6) Baje, Lebo-Lebo dan Cucuru bermakna sesuatu yang, agar kedepannya 

selalu perjalanan pelaut itu berbuah manis.
140

 

b. Ammossi/Ammocci 

Puncak acara pada malam itu ialah “ammossi”, yakni pemberian pusat pada 

pertengahan lunas perahu. Pemberian pusat ini berdasar pada kepercayaan bahwa 

perahu adalah “anak” punggawa/pannita lopi. Berdasar pada kepercayaan tersebut, 

maka upacara ommossi merupakan simbol pemotongan tali pusat “bayi yang baru 

                                                             
139

Maya  (38 tahun), IRT, Wawancara, Bulukumba, Senin 28 Oktober 2022. 

140
Maya  (38 tahun), IRT, Wawancara, Bulukumba, Senin 28 Oktober 2022. 



95 
 

 

lahir”. Pada hakekatnya ammossi merupakan Simbol kelahiran "Bayi Perahu" 

setelah diproses selama beberapa bulan sejak terbentuknya janin perahu pada upacara 

annettara. Kalau peranan punggawa sebagai ibu maka pada proses kelahiran ini, 

punggawa beralihan sebagai sanro (bidan) dari bayi perahu yang akan segera lahir.
141

  

Upacara ini adalah upacara ritual yang dilakukan punggawa sejak leluhur 

mereka. Dalam melakukan upacara ini disiapkan kelengkapan antara lain kain putih 

sekitar 2 meter, satu pasang ayam dewasa atau kambing, jo'jakang (kelapa, pisang 

ambon, gula merah dan wajik), cincin emas satu buah, satu buah kuali, seperangkat 

poppisaling (sarung songkok, baju) dan pedupaan Sebelum prosesi upacara 

dilakukan, seluruh kelengkapan upacara disiapkan di sekitar pertengahan lunas 

perahu yang merupakan tempat dilaksanakan upacara. Pada saat upacara akan 

dilaksanakan pemilik perahu sambil berjongkok di sebelah kin pertengahan lunas 

perahu, berhadapan dengan panrita yang duduk dengan posisi jongkok pada sebelah 

kanan.
142

  

Kemenyanpun dibakar (setelah dimanterai punggawa), lalu kain putih 

dinaikkan ke kepala Panrita (kerudung) oleh pemilik perahu. Selanjutnya cincin 

emas yang ditaruh pada sebuah piring kecil dimasukkan punggawa ke dalam 

mulutnya (niomong) kemudian Pannita menancapkan pahat kecil/pa'otere (pahat tua) 

sambil berkonsentrasi sejenak (berkomunikasi dengan alam gaib). Sesaat kemudian 
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mulutnya komat kamit membaca mantera yang secara simbolis bait-bait mantera ini 

menunjukkan penyerahan sang bayi perahu kepada dua orang nabi, yaitu Nabi Nuh 

sebagai moyang pembuatan Perahu, Nabi Muhammad selaku pemilik cahaya dan 

Nabi Haidir sebagai penguasa lautan.
143

  

Kepada ketiga nabi inilah punggawa menyandarkan bayi perahu tadi. 

Penyerahan kepada ketiga nabi ini menggambarkan simbol dualistik seperti kanan 

dan kiri, siang dan malam dan in menampilkan arti keseimbangan dan harmoni 

Dalam peraturan-peraturan konstruksi perahu, simbol dualistik yang menunjukkan 

keseimbangan dan harmoni ini banyak didapati, umpamanya pada kalabiseang (balok 

lunas), penyambung kalabiseang muka, harus lebih panjang (walaupun sedikit) dari 

penyambung kalabiseang belakang, papan rakkasala sebelah kanan harus lebih 

tinggi sedikit dari yang kiri, papan terasa yang sebelah atas harus lebih lebar dari 

yang sebelah bawah. Simbol-simbol dualistik ini semuanya menunjukkan 

keseimbangan dan harmoni.
144

 

Selesai membaca mantera selanjutnya panrita mengatur napas, kemudian 

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

pahat dipalu dengan kapak tanpa tangkai untuk membuat segi empat di tengah 

kalabiseang. Serpihan kayu bekas pahatan dimasukkan panrita ke dalam mulutnya 

Pada bekas pahatan tadi selanjutnya dibor sampai tembus ke arah kanan lunas 
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perahu. Di bawah lambung perahu seorang sawi siap menampung serbuk bor tadi 

dengan kuali yang telah dipersiapkan sebelumnya.
145

  

Setelah kalabiseang tembus dengan bor, serpihan kayu tadi dikeluarkan dari 

mulutnya, selanjutnya punggawa berkumur dengan air dari cerek dan menyemburkan 

pada lubang kalabiseang. Prosesi selanjutnya ialah pemilik perahu menyerahkan 

sepasang ayam kepada panrita, kemudian dipotong balung/jenggernya. Darahnya 

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

dari seluruh rangkaian prosesi upacara ini ditandai dengan pannita membasuh 

mukanya tepat di atas lubang possi. Serbuk bor dan air yang keluar melalui lubang 

“possi”, ditampung dalam kuali dan selanjutnya disimpan dalam botol bersama 

serpihan u pannattak dan pammossi yang selanjutnya disebut „minnyak kayu  lopi”. 

Botol ini kelak digantung pada lenra (bangkeng salara) bagian depan di bawah 

katabang.
146

  

Menurut kepercayaan, minyak tersebut dapat digunakan sebagai penawar 

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

pelayaran dan sebagainya. Setelah seluruh rangkaian upacara dilakukan, semua yang 

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

kemudian menyalami panrita dengan memberikan sedekah dengan sejumlah uang. 
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Termasuk ayam, kuali dan poppisalingi serta cincin yang telah dipersiapkan. Acara 

berikutnya ialah appakanre balla'pati, yang dipimpin oleh seorang guru sara.
147

  

Di atas hamparan tikar sang guru duduk di atas balok naga-naga dekat 

“Possi” yang baru dibuat tadi. Sambil membakar kemenyan sang guru ini mulai 

membaca mantera. Pemilik perahu suami istri duduk di sebelah kanan “guru” 

sedangkan nahkoda di sebelah kirinya menghadap haluan perahu. Setelah selesai 

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

menetas. Dalam keadaan menciap- cap sang guru memotong leher anak ayam 

tersebut, selanjutnya dicincang sampai lumat. Sebuah jantung pisang juga di cincang 

sampai lumat dan selanjutnya keduanya dicampur dan diaduk.
148

  

Adukan tersebut selanjutnya dibungkus dengan menggunakan daun pisang 

dalam beberapa bungkusan Selanjutnya diletakkan pada tempat tertentu, yaitu 

dipusat perahu, pada persambungan lunas dan penyambung muka dan belakang pada 

tajuk dan dikiri dan kanan perahu. Selanjutnya istri pemilik perahu mengeluarkan 

kanre sangka (nasi lengkap dengan lauknya). Makanan ini ditaruh diatas daun pisang, 

dan sambil membaca doa sang guru membelah dua makanan tadi dan 

membungkusnya. Bungkusan pertama diletakkan nahkoda pada pertemuan 
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kalabiseang dan panyambung muka sedangkan yang sebungkus lagi pada pertemuan 

penyambung belakang .
149

 

c. Annyorong Lopi/ Peluncuran Perahu 

Tahapan dalam proses pembuatan perahu Pinisi hingga proses peluncuran 

perahu selalu dilakukan upacara adat dan masih menggunakan adat leluhur. Kegiatan 

akhir dari keseluruhan proses pembuatan perahu melibatkan cukup banyak orang 

dengan biaya yang cukup besar. Untuk mendorong perahu dengan berat ratusan ton, 

setidaknya dibutuhkan lebih dari 100 orang. Banyaknya masyarakat yang ikut 

membantu prosesi Annyorong Lopi (peluncuran perahu), maka pada hari itu pemilik 

perahu mengadakan pesta dengan menyembelih kambing atau kerbau.
150

  

Masyarakat sekitar lokasi pembuatan perahu turut membantu mendorong 

perahu pada acara peluncuran itu. Pemilik perahu hanya menghubungi kepala desa 

untuk meminta bantuan, selain bantuan keluarga dan kerabatnya. Pemilik perahu 

Proses mendorong perahu adalah ritual terakhir dalam tahapan tradisi Annyorong 

Lopi, dimana proses tersebut dipimpin oleh seorang Punggawa. Dimana sebelum 

masyarakat menarik Lopi, terselebih dahulu Punggawa melafalkan dengan suara 

tinggi (berteriak) kalimat penyemangat atau dalam warga lokal disebut Appatara 

Taju.
151
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Gambar IV Peluncuran Pinisi 

Appatara Taju menjadi kode dan simbol sebagai tanda bahwa penarik dan 

pendorong Perahu harus bersiap untuk aba-aba selanjutnya dari Punggawa. Lafadz 

Appatara Taju berbunyi sebagai berikut. 

Allahumma Shalli Ala Syaidina Muhammad eaaiii Haiyaaa  ee Lambateee.
152

 

 

Setelah Punggawa melafalkan kalimat penyemangat, barulah masyarakat 

bersiap-siap menarik secara bersama-sama. Pelafalan kalimat penyemangat 

disampaikan beberapa kali tergantung situasi perahu yang ditarik kelaut. Selain 

Appatara Taju, moment ketika Perahu ditarik kelaut ada perempuan yang 

menyemburkan beras pada sisi depan perahu yang ditarik/didorong. Hal ini 

merupakan moment penyambutan Perahu yang akan terjun kelaut pertama kali. 
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Proses tersebut mirip dengan hal yang dilakukan oleh penari pada tarian Padduppa 

khas Sulawesi Selatan ketika menyambut tamu-tamu khusus atau kehormatan.
153

 

 Selain itu pada proses peluncuran Pinisi ke laut, terdapat pula iringan musik 

tradisional yaitu Gambus, Gendang dan Seruling. Hal ini menjadi bagian daripada 

upaya menambah semangat para masyarakat yang terlibat pada prosesi tradisi 

Annyorong Lopi hingga selesai. 

C. Bentuk Perjumpaan Islam dan Tradisi Annyorong Lopi 

1. Teori Agama dan Budaya Lokal 

a. Agama dan Budaya 

 Perbincangan  tentang agama dan budaya adalah perbincangan tentang suatu 

hal yang memiliki dua sisi. Agama di satu sisi memberikan kontribusi terhadap nilai-

nilai budaya, sehingga agama bisa berdampingan atau bahkan berasimilasi dan 

melakukan akomodasi dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Menurut Anne Marie 

Malefijt, bahwa agama adalah the most important aspects of culture. Aspek 

kehidupan beragama tidak hanya ditemukan dalam setiap masyarakat, tetapi juga 

berinteraksi dengan institusi budaya yang lain dalam suatu struktur masyarakat. Dari 

pernyataan Malefijt dapat disimpulkan bahwa agama mewarnai kebudayaan.
154
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 Pada sisi yang lain, agama sebagai wahyu dan memiliki kebenaran yang 

mutlak (terutama agama-agama samawi) dan universal, maka agama tidak bisa 

disejajarkan dengan nilai-nilai budaya yang relatif dan lokal. Bahkan agama harus 

menjadi sumber nilai bagi kelangsungan nilai-nilai budaya. Dengan demikian 

terjadilah hubungan timbal balik antara agama dan budaya. Hal yang kemudian 

menjadi problem adalah apakah nilai-nilai agama lebih dominan dalam kehidupan 

masyarakat tersebut.
155

 

Definisi kebudayaan pada penelitian ini mengacu pada definisi Clifford 

Geertz bahwa kebudayaan adalah struktur-struktur psikologis yang menjadi sarana 

bagi individu-individu atau kelompok individu dalam mengarahkan tingkah laku 

mereka.
156

 Melalui rentetan tingkah laku tersebutlah bentuk-bentuk kultural akan 

terungkap atau terartikulasikan dalam berbagai macam artefak atau penanda-

penanda.
157

 Artikulasi artefak dan penanda tersebut  kemudian terlembaga dalam 

bentuk pranata kebudayaan dan terejawantah dalam tradisi yang sarat dengan nuansa 

simbolik. Kebudayaan sebagai sebuah identitas adalah Identitas berbasis komunitas 
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dan komunitas sebagai perpanjangtanganan individu.
158

 Identitas terbentuk oleh 

pergulatan sejarah dan hasil dari sebuah proses panjang kebudayaan.
159

 

Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu, keduanya adalah 

sistem 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 (lokal 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. 

Agama dan kebudayaan kemudian berjumpa dalam sebuah ruang sosial dan 

satu sama lain menampilkan identitasnya masing-masing dengan segala 

kekhasannya. Agama sebagai sebuah narasi universal dan global serta dengan klaim 

absolut kemudian merespon kebudayaan (lokal) sebagai narasi lokal. Meski 

keduanya berbeda pada basis narasi, keduanya menempati posisi yang sama, yaitu 
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sama-sama menempati ruang sakral dan profan dalam kehidupan manusia.
160

 Itulah 

sebabnya,menurut Clifford Geertz, Agama kerap tumpang tindih dengan 

kebudayaan.
161

  

Pola integrasi antara agama dan kebudayaan lokal setidaknya memiliki tiga 

variasi. Yang pertama adalah pola integrasi dimana agama mendominasi kebudayaan 

lokal (dalam kasus Islam, dapat disebut dengan istilah Islamisasi). Kedua Pola 

integrasi yang ditandai dengan dominasi budaya lokal.
162

 Ketiga adalah pola integrasi 

yang terjadi melalui sintesis antara keduanya dan melahirkan model Islam yang khas 

pribumi.
163

 

b. Islam dan Budaya Lokal 

Menurut Ajid Thohir, bicara tentang Islam dalam perspektif historis, Islam 

sebaiknya dipisahkan ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai agama, negara, dan 
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kultur.
164

 Kemampuan Islam, menyerap semua tradisi yang datang dari pelbagai 

wilayah yang dimasukinya telah menjadikan Islam semakin kaya dan beragam. 

Dengan demikian, hal ini akan semakin meneguhkan Islam sebagai agama yang 

universal, kontekstual, dan senantiasa seusai dengan segala waktu dan tempat.
165

 

Menurut Masnun Tahir, pergumulan Islam dengan khazanah lokal, menjadikan Islam 

begitu multiwajah.  

Ketika Islam menjumpai varian kultur lokal, maka yang segera berlangsung 

adalah aneka proses simbiosis yang saling memperkaya. Akhirnya muncullah 

beragam varian Islam,
166

 yang menunjukkan bahwa Islam selalu memiliki warna 

lokal ketika menghampiri sebuah komunitas.
167

 Islam tidak datang dalam modus 

yang ofensif dan berpotensi menghabisi varian lokal yang dihampirinya, sebaliknya, 

Islam hadir untuk kemudian masuk dan berdifusi hingga memberikan pengaruh pada 

wajah kebudayaan sebuah komunitas tanpa menghilangkan identitasnya.  

Perjumpaan Islam dan budaya lokal menghasilkan suatu bentuk kebudayaan 

Islam pada masing-masing lokalitas. Islam adalah kekuatan spritual dan moral yang 

mempengaruhi, memotivasi, dan mewarnai tingkah laku Individu. Islam secara 
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perlahan tapi pasti berhasil membentuk kantong-kantong masyarakat baik di wilayah 

perkotaan maupun di pedalaman. Komunitas Muslim itu lalu membentuk suatu 

sinkretisme yang menekankan aspek kebudayaan Islam. Pada titik ini, persoalan 

yang segera ditemui adalah unsur pembentuk tradisi tersebut. Istilah ”tradisi” secara 

umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang 

diwariskan secara turun-temurun, termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin 

dan praktek tersebut. Selanjutnya tradisi Islam merupakan segala hal yang datang 

dan/atau dihubungkan dengan jiwa dan simbolitas Islam. Tradisi Islam berarti 

rangkaian ekspresi atas doktrin dan praktek ajaran Islam yang terejawantah secara 

kultural dan berlangsung secara turun-temurun. 

2. Sejarah Islamisasi dan Perjumpaan dengan Tradisi Annyorong Lopi 

Bontobahari 

Dengan ditemukannya bukti-bukti arkeologis serta manuskrip Al-Qur‟an  

yang menunjukkan adanya proses Islamisasi yang khusus untuk masyarakat 

Bontobahari. Ada bukti mengenai makam kuno tokoh penyebar Islam maupun bukti 

manuskrip Al-Qur‟an menjadi penguatan tersendiri atas historisitas islamisasi 

didaerah pesisir Bontobahari. Seperti yang dikemukakan oleh Daeng Mapata
168

, 

bahwa Tokoh penyiar Islam di kawasan Bira Bontobahari adalah Syeikh 

Abdurrahman pada tahun 1604 Masehi yang makamnya peneliti kunjungi 4 bulan 

lalu yang terletak 50 Meter dari Masjid Besar Bira.  
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Dikisahkan bahwa Syeikh Abdurrahman berasal dari Aceh dan melakukan 

perjalanan hingga tiba disebuah kampung yang bernama Lamatti, sebuah kampung 

yang berada diwilayah Kabupaten Sinjai. Syeikh Abdurrahman mengikuti ayahnya 

menyiarkan Islam di Lamatti lalu setelahnya beliau berpindah ke Bira untuk 

penyiarkan Islam kepada masyarakat. Syeikh Abdurrahman tinggal di Bira dan 

menyiarkan Islam dengan metode menanamkan pokok-pokok ajraran Islam pada 

masyarakat hingga akhir hayatnya dan dimakamkan berdampingan dengan istrinya 

didekat Masjid Besar Bira.
169

 

Selain Syeikh Abdurrahman ada juga penyiar Islam yang bernama Abdul 

Haris yang sering disebut juga sebagai Puak Janggo‟. Puak Janggo‟ sendiri 

dikisahkan sebagai keluarga dekat dari Syeikh Abdurahman (Sepupu). Hanya saja 

Puak janggo‟ menggunakan metode dakwah yang berbeda (Tasawuf) pada 

masyarakat, dan beliau cenderung bermeditasi disebuah puncak bukit yang diberi 

nama Puncak Puak  janggo‟.
170

 Puak Janggo banyak meninggalkan tulisan dalam 

sebuah kain putih yang diwariskan kepada keturunannya. Menurut keturunannya 

sendiri kain besar sepanjang 4 meter itu berisi Do‟a-Do‟a yang sering dipanjatkan 

oleh Puak Janggo‟ ketika bermeditasi.
171
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Dalam kacamata berbeda, seperti yang diutarakan oleh Daeng Syarifuddin
172

, 

bahwa dibagian utara Bontobahari memiliki tokoh penyiar sendiri yang diklaim lebih 

dulu datang dan mengislamkan masyarakat Kampong Lemo-Lemo. Hal ini tentu 

dibuktikan dengan manuskrip Al-Qur‟an tulisan tangan yang ditulis oleh Amirul 

Mu‟minina Karamallahu yang dibawa langsung sepulang dari Mekkah ketika 

mengunjungi Ayahnya. Menurut cicitnya, Amirul Mu‟mininah Karamallahu lah yang 

mengenalkan Islam lebih dalam dan memadukannya dengan kebudayaan dan tradisi 

lokal seperti Annyorong Lopi di Bontobahari.
173

 

Tiga tokoh diatas lah yang berjasa menyiarkan dan menyebarluaskan Islam di 

daerah Bontobahari, ikhtiar dan ketekunan mereka membuahkan hasil yang 

menunjukkan hingga saat ini penduduk Bontobahari semuanya beragama Islam, 

meskipun demikian hingga saat ini ajaran mereka seakan tinggal kenangan golongan 

tua saja, lantaran banyak golongan muda yang tidak tahu terkait tokoh penyiar Islam 

di Bontobahari. Sejak masuknya Islam di daerah Bontobahari hingga saat ini 

menurut warga setempat belum pernah berdiri sebuah sekolah agama atau Pesantren 

sebagai pusat pengkajian dan pembelajaran Islam. 

3. Pergulatan Islam dan Tradisi Annyorong Lopi 

Pendekatan Fenomeologi Edmund Husserl sebagai pisau analisis dalam 

upaya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian kami, menuntun pada 

sebuah konsep Perjumpaan Islam dan tradisi Annyorong Lopi yang transformatif dan 
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harmonis. Fenomenologi sebagai alat untuk melihat gejala-gejala sosial masyarakat 

Bontobahari dan melihat lebih jelas bentuk akulturasi yang terjadi pada proses 

perjumaan antara Islam dan tradisi Annyorong Lopi yang harmonis tanpa 

menghilangkan kekhasannya. ketika Islam daatang ke suatau daerah yang telah 

memiliki segudang tradisi warisan nenek moyang maka pasti terjadi interaksi yang 

massif. Interaksi tersebut tentu menghasilkan sebuah pergulatan kebudayaan anatara 

Islam dan tradisi lokal. 

Berangkat dari diskusi yang panjang serta menelaah beberapa tulisan Dr 

Sabara, peneliti memutuskan menggunakan istilah pergulatan dalam 

mendeksripsikan perjumaan Islam dan tradisi Annyorong Lopi di Bontobahari 

Bulukumba. Setelah mengamati perjumpaan Islam dan tradisi Annyorong Lopi 

adalah pergulatan kebudayaan atau encountering of culture. Proses pergulatan 

kebudayaan adalah proses panjang yang terus menerus sepanjang sejarah sosial 

masyarakat Bontobahari sejak Islam masuk dalam daerah mereka.  

Pergulatan di sini bukan bermakna pertarungan atau konflik kebudayaan yang 

berorientasi untuk saling mengalahkan. Pergulatan kebudayaan tidak juga bermakna 

sebuah proses penguasaan atas suatu kebudayaan atas kebudayaan yang lain, dalam 

hal ini Islam selaku ajaran dan kebudayaan yang datang dengan budaya lokal 

Bontobahari selaku budaya lokal. Pergulatan kebudayaan adalah sebuah proses 

akulturasi dua kebudayaan tanpa adanya subordinasi satu kebudayaan atas yang 

lainnya. Pergulatan kebudayaan juga adalah proses take and give antara dua 
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kebudayaan yang keduanya memposisikan diri secara sejajar. Jika disimpulkan maka 

proses interaksi kebudayaan ini mengarah pada garis besar pemikiran 

Koentjananingrat yang bermuatkan keharmonisan interaksi dua kebudayaan berbeda 

tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing. 

Perjumpaan Islam dan Tradisi Annyorong Lopi menjadi contoh nyata atas 

akulturasi dua kebudayaan tanpa saling bertentangan atau tanpa saling memberatkan 

anatara keduanya. Pola interaksi keduanya berada pada dimensi penyatuan tanpa 

menghilangkan ciri khas atau makna subtansial pada tiap-tiap pergelaran tradisi lokal 

yang mampu merusak nilai ataupun makna. Selain itu kedatangan Islam dan diterima 

oleh kebudayaan lokal melewati proses panjang yang damai dalam konteks 

akulturasi.  

Interaksi antara Islam yang datang dan tradisi lokal yang telah mapan 

sebelumnya adalah sebuah interaksi yang take and give satu sama lain. Kedua entitas 

kebudayaan tersebut (Islam dan tradisi lokal) masing-masing berdiri sejajar dan 

saling mewarnai, model interaksi inilah yang disebut encountering of culture atau 

pergulatan kebudayaan. Dalam pergulatan kebudayaan antara kebudayaan lokal-

tempatan dan kebudayaan global yang masuk akan terlihat bagaimana lokalitas 

memainkan dirinya untuk tidak menjadi inferior di hadapan budaya global yang 

datang.  

 Pergulatan kebudayaan yang terjadi antara Islam dan tradisi Annyorong Lopi 

setidaknya berlangsung pada tiga lokus kebudayaan, yaitu sistem kepercayaan, 
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sistem sosio-kultural masyarakat, serta sistem ritus dan makna simbolik tradisi. 

Dalam proses pelaksanaan tradisi Annyorong Lopi terdapat tahapan-tahapan ritual, 

yang didalam tiap tahapan tersebut telah mengalami transformasi sejak kedatangan 

Islam. Bentuk-bentuk transformasi tersebut dapat diliat dari proses awal yaitu Niat 

atau tujuan, ritual Appassili, Ammossi/Ammocci, do‟a-do‟a dalam tiap tahapan, serta 

makna simbolik pada pergelaran tradisi Annyorong Lopi.  

a. Niat 

Hal yang pertama kali Punggawa lakukan sebelum memulai pergelaran tradisi 

ialah berniat, penyampaian niat dilafazkan dalam hati menggunakan bahasa Konjo. 

Niat bukan hanya sekedar meluruskan niatan baik semata tapi juga sebagai 

representatif daripada sikap penghambaan kepada Allah SWT.  Para Panrita Lopi 

yang terlibat tentu berharap bahwa serangkaian proses menciptakan karya luar biasa 

dimudahkan dan terhindar dari segala hal buruk baik itu pada proses pengerjaan 

perahu maupun saat pelayaran perahu dilautan. 

Sebelum melakukan ritual tradisi Annyorong Lopi, selalu diawali dengan niat 

sebagai tuntunan dan arah seluruh masyarakat yang terlibat. Menurut Daeng 

Baharuddin, bahwa. 

Anjo taua riolo punna a’nia i, bahasa tau riolo, tujuanna supaya ripaka 

lomoi injo ngase panggaukangnga bassa anjama lopi na annyorong. Mingka 

taniapi Karaeng Allah Ta’ala battuanna nampami keselamatan, mingka 

wattunna rie Islam a, ni pallambusumi nia’ a.
174
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Artinya : 

Orang-orang dahulu kala ketika berniat, tujuannya agar dimudahkan semua 

aktivitasnya seperti membuat perahu dan mendorong, belum bermuara 

kepada Allah SWT melainkan keselamatan, dan semenjak Islam datang, 

maka diluruskan lah niat. 

 Mengurai penjelasan diatas bahwa niat dalam proses pembuatan Pinisi dan 

Annyorong Lopi itu mengalami transformasi nilai. Dimana adanya akulturasi unsur-

unsur Islam didalam proses tersebut yang memberikan spirit baru dalam tradisi 

Annyorong Lopi. 

Masuknya Islam dikawasan Bontobahari tentu memberi warna pada kegiatan 

sosial masyarakat lokal. Maka hal yang wajar jika masyarakat Bontobahari yang 

memeluk Islam kemudian menjadikan Islam sebagai pedoman hidup sehari-sehari. 

Hal ini pun juga berdampak pada pelaksanaan ritual tradisi Annyorong Lopi yang 

telah mengalami transformasi tradisi pasca datangnya Islam. 

b. Penentuan Hari Pelaksanaan 

Pelaksanaan tradisi Annyorong Lopi selalu dilaksanakan dihari-hari tertentu 

yang dianggap baik oleh Imam/Sanro setempat. Hal unik pada penentuan hari baik 

dilaksanakannya tradisi ini dizaman dahulu menggunakan ilmu bintang-bintang yang 

dilakukan oleh ahli. Akan tetapi ketika Islam datang dan menyebar keseluruh 

masyaraakat Bontobahari, maka dengan dengan sendirinya terjadi proses perjumpaan 

yang menghasilkan proses dan makna baru pada tradisi Annyorong Lopi. 

Jika dulu penentuan hari menggunakan ilmu bintang-bintang, maka semenjak 

Islam masuk hingga sekarang, proses penentua  hari baik itu dengan memperhatikan 



113 
 

 

kalender Hijriyah ditambah pengetahuan atas khazanah keislaman didalam 

menentukan hari baik. Selain itu meskipun telah ditetapkan hari baik untuk 

meluncurkan Pinisi kelaut, tak jarang ada yang ditunda dan dijadwalkan ulang 

lantaran cuaca yang tidak mendukung untuk dilaksanakannya prosesi tradisi 

Annyorong Lopi.
175

 

Berangkat dari penjelasan diatas dapat diketahui bagaimana unsur-unsur Islan 

dalam proses menentukan hari baik pada upacara ritual Annyorong Lopi yang 

mengandung sakralitas dan magis yang tinggi.  

c. Ritual Songka Bala  

Rangkaian kegiatan tradisi Annyorong Lopi tidaklah begitu lama, secara 

normatif dilaksanakan selama 2 hari kerja. Proses ritual yang masih menjadi warisan 

nenek moyang ini menmpunyai keunikan tersendiri dimata masyarakat lokal maupun 

non lokal. Setelah melakukan musyawarah dan menghasilkan kesepakatan jadwal 

pelaksanaan Annyorong Lopi, maka selanjutnya ialah dilakukan ritual Songka Bala 

sehari sebelum peluncuran Pinisi kelautan. 

Prosesi Songka Bala berguna untuk menjauhkan segala marabahaya dari 

pemilik Pinisi atau orang yang menumpanginya selama dilautan. Seperti pada 

pembahasan sebelumnya, prosesi Songka Bala ini banyak menghadirkan masyarakat 

yang terlibat pada suatu Pinisi seperti pemilik, Imam/Sanro, Punggawa, Panrita 
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Lopi, serta keluarga dekat lainnya. Ritual Songka Bala dilakukan berdasarkan 

perhitungan atau penentuan hari baik, ada yang dilaksanakan malam hari seperti 

ketika Pinisi H Adan diluncurkan pada Juni Lalu, serta ada pula yang dilaksanakan 

pada saat pagi menjelang siang seperti yang dilaksanakan pada event Festival Pinisi 

ke XII di Bontobahari September lalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V Ritual Songka Bala 

Pelaksanaan ritual Songka Bala memiliki khazanah keislaman yang kental 

dengan melihat bagaimana proses tersebut dilakukan, seperti yang diutarakan oleh H 

adan bahwa proses Songka Bala berisi Barazanji, Makan bersama, Do‟a bersama dan 

diskusi ringan antar sesama masyarakat yang hadir. Barazanji sendiri dilakukan 

menggunakan bahasa lokal yaitu Konjo, dimana dilakukan oleh 6 atau lebih 
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Imam/Sanro yang telah berpengalaman.
176

 Selain khazanah keislaman, terdapat pula 

khazanah tradisi lokal warisan pendahulu seperti pembakaran Dupa.  

Disisi Lain, menurut daeng Syarifuddin bahwa bait-bait yang dilafazkan 

berisikan pujian atas kelahiran Nabi Muhammad Saw. Hal ini sebagai penghormatan 

dan bukti kepedulian dan kecintaan para Panrita Lopi kepada Rasulullah Saw.
177

 Hal 

tersebut merupakan sebuah tindakan ritual tradisi yang baik dengan mengacu pada  

ajaran Islam. 

Dapat dilihat didalam Al-Qur‟an Al-Azhab 33/21 sebagai berikut: 

                           

           

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
178

 

Mengacu pada hasil wewanca diatas menjelaskan bahwa pada proses 

Appssili/Songka Bala pada tradisi Annyorong Lopi terdapat banyak unsur-unsur 

Islam yang sangat kental dan terakulturasi pada tiap prosess ritualnya. Selain hal 
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diatas, pada prosesi Songka Bala ini terdapat pula sesi mengaji oleh imam yang 

memandu ritual tersebut. Hal itu menambah khazanah keislaman pada prosesi tradisi 

Annyorong Lopi. 

d. Penyembelihan Hewan 

Proses tradisi Annyorong Lopi seyogyanya selalu melibatkan banyak orang 

tiap dilaksanakan. Menurut Daeng Syarifuddin, mengatakan 

Wattu ni laksanakang mi injo tradisi a, kabiasanna tu riolo sa’genna 

rikamunnina ialah ammolong jangang, bembe, atau capi. Battu ri patanna 

mami Lopi apa la na polong. Biasanna injo anu maingmi na niatkan kua apa 

lana polong atau nicini ngura loena tau battua. Punna Wattu biasa, 

diarengan i hakekah, punna natabai wattu idul adha ni arengang i 

qurbang.
179

  

Artinya: 

Ketika dilaksanakan tradisi Annyorong Lopi, kebiasaan orang dulu sampai 

sekarang adalah menyembelih ayam, kambing atau sapi. Hal tersebut 

tergantung si pemilik Pinisi mau memotong hewan apa. Tapi biasanya hal itu 

telah diniatkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ataukah melihat 

kuantitas masyarakat yang datang membantu. Ketika pelaksanaan dihari-hari 

biasa, maka itu disebut aqiqah, akan tetapi jika diwaktu tertentu seperti 

menjelang Idul Adha maka dinamakan berqurban. 

Pejelasan diatas menginformasikan bahwa proses penyembelihan hewan pada 

prosesi tradisi Annyorong Lopi tidak terlepas daripada nilai sosial kemasyarakatan 

serta unsur-unsur Islam yang terejawantahkan dalam bentu ritual tradisi lokal 

masyarakat Bontobahari. Penyembelihan hewan yang dinamakan aqiqah atau qurban 

ini mengacu pada kondisi perahu yang dianggap sebagai anak Panrita Lopi. 

Pelaksanaanya pun secara normatif dinamakan aqiqah, kecuali peluncuran Pinisi 
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bertepatan pada Idul Adha/hari raya qurban barulah dinamakan qurban oleh Panrita 

Lopi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VI Penyembelian Hewan 

Hal diatas dalam kacamata keislaman maupun sosial dapat juga dimaknai 

sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah meluangkan waktu dan 

tenaga bergotong royong mendorong/menarik Pinisi hingga selesai. Tentu hal ini 

menjadi ciri khas dan khazanah kearifan lokal bagi masyarakat Bontobahari. Hewan 

yang disembeli diolah oleh perempuan-perempuan yang terlibat dan dimasak dengan 

bumbu rempah khas untuk disantap bersama-sama. 

e. Peluncuran Pinisi 

Pada tahapan terakhir pergelaran tradisi Annyorong Lopi, yaitu peluncuran 

Pinisi kelaut. Maka dilakukan sebuah bentuk kerjasama atau gotong royong dalam 
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rangka menarik/mendorong Pinisi kelautan. Pada proses ini terdapat pula unsur-

unsur Islam yang dipadukan dengan tradisi lokal. Seperti yang terjadi ketika Pinisi 

akan didorong/ditarik maka Punggawa akan melakukan ritual Appatara Taju. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VII Peluncuran Pinisi dipimpin Punggawa 

 

Appatara Taju seperti yang sebelumnya dijelaskan adalah sebuah ungkapan 

bait-bait pemersatu dan penyemangat kepada masyarakat yang terlibat 

mendorong/menarik Pinisi. Menurut penjelasan Daeng Syarifuddin bahwa ketika 

Pinisi akan diluncurkan maka Punggawa akan melafazkan sebuah mantra yang 

berbunyi: 

Allahumma Shalli Ala Syaidina Muhammad eaaii Haiyaaa  ee Lambateee.
180
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Mantra diatas diucapkan beberapa kali oleh Punggawa hingga Pinisi masuk 

kedalam air. Mantra diatas mengandung dua aspek Islam dan Kearifan lokal 

masyarakat Bontobahari pada prosesi tradisi Annyorong Lopi. 

Penjelasan mengenai perjumpaan antara Islam dan tradisi Annyorong Lopi 

adalah sebuah hal yang sangat mengisi khazanah pengetahuan peneliti maupun orang 

lain. Proses masuknya Islam dikawasan pesisir Bulukumba ini menyimpan segudang 

kisah menarik hingga bergulatan antara kebudayaan Islam dan tradisi Annyorong 

Lopi menampakkan wujud tradisi baru. Tradisi Annyorong Lopi sebagai warisan 

nenek moyang masyarakat Bontobahari terus bertransformasi baik itu ketika Islam 

datang maupun ketika teknologi mengalami kemajuan. 

 Dalam pelaksanaan tradisi Annyorong Lopi, yang terlibat didalamnya 

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menghindarkan diri dari marabahaya yang 

mengancam yang akan menimpah. Sehingga dengan demikian pada perinsipnya 

terbentuklah suatu kelompok sosial yang dikat dengan satu tujuan. Dengan demikian 

dalam tradisi tersebut ada suatu aturan yang harus ditaati bagi semua yang hadir, baik 

benda yang harus ada maupun gerak atau aturan. Seluruh aturan-aturan yang ada 

dalam tradisi yang membentuk pranata sosial pada prinsipnya adalah alat yang dapat 

mempersatukan umat atau masyarakat sehingga dengan demikian tidak berlebihan 

kalau dikatakan bahwa tradisi Annyorong Lopi merupakan sendi kekuatan 

masyarakat. Pranata sosial tersebut yang lahir dari bentuk kegiatan sosial semacam 
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ini pada perinsipnya diikat oleh suatu perasaan yang sama sebagai wujud dari 

persaudaraan.  

Tradisi Annyorong Lopi pada perinsipnya adalah wujud kecintaan seseorang 

terhadap anggota masyarakat lainnya, yang ditampilkan dalam bentuk kegiatan 

permintaan agar terhindar dari maha bahaya yang akan menimpahnya. Hal ini adalah 

implementasi dari rasa persaudaraan yang ada. Islam sangat menganjurkan hal yang 

demikian. Hubungan silaturrahmi yang terbentuk melalui ikatan-ikatan tertentu 

dalam bentuk tradisi yang mempersatukan masyarakat menjadi satu pandangan.  

Dengan demikian jika tradisi Annyorong Lopi dikaitkan dengan hubungan 

silaturrahmi maka dikatakan bahwa mempunyai relevansi atau hubungan. Dalam arti 

bahwa pelaksanaan tradisi pattorani mengimpelemantasikan ajaran Islam mengenai 

anjuran untuk mengadakan hubungan silaturrahmi antara sesama manusia dan 

memperkokoh hubungan masyarakat dan ummat Bontobahari serta sekitarnya. 

 

D. Pergulatan Pemikiran Tokoh Lokal memandang Tradisi Annyorong Lopi  

Perahu Pinisi adalah ide atau gagasan kebudayaan yang diwariskan oleh 

nenek moyang Panrita Lopi dan masih eksis sampai sekarang. Peradaban masyarakat 

Kecamatan Bontobahari khususnya di Kelurahan Tanah Beru masih mempercayai 

adanya makna yang tersirat dan magis didalam upacara atau ritual pembuatan perahu 

Pinisi dan tradisi Annyorong Lopi. Perahu Pinisi yang hingga kini masih eksis karena 
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masyarakat dunia mengakui kualitas dan keunikannya, terbukti dengan banyaknya 

pesanan dari negara-negara luar terutama dari negara Eropa.  

Keunikan dan ciri khas ini tidak terlepas dari adanya perpaduan antara unsur 

spritualisme dan unsur kebudayaan yang dipercaya oleh masyarakat setempat, 

khususnya yang terlibat langsung dalam upacara pembuatan perahu Pinisi. Hal luar 

biasa pada proses awal pembuatan perahu hingga peluncuran yang menampilkan 

wujud tradisi yang khas masyarakat Panrita Lopi dan terpadu dalam kesatuan nuansa 

Islam yang menguatkan nilai-nilai pada tiap proses ritual tradisi Annyorong Lopi. 

Tradisi Annyorong Lopi dalam pandangan masyarakat Bontobahari adalah hal 

bersifat sakral dan diwajibkan pelaksanaannya ketika perahu hendak meluncur ke 

laut. Tradisi Annyorong Lopi bagi masyarakat Bontobahari bukan sekedar upacara 

ritual tradisi peninggalan nenek moyang saja, tetapi lebih jauh berbicara 

kemanusiaan, kepedulian terhadap alam, tujuan hidup manusia serta perjalanan hidup 

sebagai manusia yang tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir. Hal ini menjadi 

kekuatan yang menyemangati dan menghidupkan masyarakat yang terlibat dalam 

proses pembuatan perahu hingga penyelenggaraan tradisi Annyorong Lopi.
181

 

Kehadiran Islam di daerah pesisir Bontobahari menghasilkan interaksi 

kebudayaan antara Islam dan tradisi lokal secara santun dan harmonis. Wujud dari 

perjumpaan Islam dan tradisi Annyorong Lopi adalah bentuk transformasi tradisi 

lokal yang adaptif atas kehadiran Islam. Dahulu pedagang Aceh datang dengan 
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damai untuk berdagang dan menyiarkan Islam, sehingga tradisi Annyorong Lopi 

tidak dihilangkan melaingkan dikuatkan dengan adanya unsur Islam didalamnya. 

Islam sejak kedatangannya pada awal abad 17 terus berkembang hingga tahun 2023 

secara bertahap. Meskipun Islam telah lama dianut oleh masyarakat Bulukumba, 

akan tetapi tidak serta-merta meninggalkan tradisi warisan leluhur dan sebaliknya 

memadukan tanpa menghilangkan hal-hal subtantif antara Islam dan tradisi 

Annyorong Lopi. 

Umat Islam Bulukumba dalam perkembangannya di era moderen menjelma 

dengan banyak komunitas atau organisasi. Hal ini agak berbeda dengan awal 

kedatangan Islam di Butta Panrita Lopi yang tidak mengenal komunitas satu atau 

komunitas dua yang berbeda. Zaman moderen ini Bulukumba merupakan salah satu 

daerah dengan jumlah organisasi atau komunitas keagamaan yang cukup banyak di 

Sulawesi Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lembaga keagamaan 

yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), 

Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI 

Wahdah Islamiyah), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa 

Islam Indonesia (PMII), Serikat Muslim Indonesia (SEMMI), Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah (IMM), Forum Muslimah Dakwah Kampus (FMDKI Wahdah 

Islamiyah, Pejuang Subuh Bulukumba, Bikers Muslim Bulukumba, Salafiyah dan 

Jama‟ah Tabligh. 
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Kehadiran lembaga Islam yang sangat beragam dengan ciri khas pendekatan 

keagamaan berbeda-beda menghasilkan buah pemikiran yang berbeda-beda dalam 

memandang perjumpaan antara Islam dan tradisi Annyorong Lopi di Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba. Perbedaan dalam hal ini bukanlah dalam bentuk pelarangan 

atau mendiskreditkan tradisi lokal bagi yang tidak sepemahaman. Peneliti 

merangkum buah pikiran dari tokoh-tokoh keagamaan maupun di kalangan-kalangan 

intelektual muda serta Panrita Lopi dalam memandang tradisi Annyorong Lopi di 

Bontobahari. 

Perbedaan pandangan tokoh lokal atas tradisi Annyorong Lopi merupakan hal 

yang wajar dengan melihat perbedaan lembaga-lembaga Islam yang ada di 

Kabupaten Bulukumba. Dan perbedaan pola pikir sehingga menghasilkan corak 

pemikiran yang berbeda-beda di kalangan tokoh agama maupun intelektual. 

Eksistensi komunitas Islam memicu pro dan kontra atas kajian perjumpaan Islam dan 

tradisi Annyorong Lopi di Bontobahari. Wujud perbedaan tersebut terurai dalam 

bentuk gagasan atas prosesi ritual tradisi Annyorong Lopi.   

Bagi Panrita Lopi tradisi Annyorong Lopi adalah hal yang tidak boleh 

terlewatkan pada tiap proses peluncuran perahu. Ritual tradisi Annyorong Lopi 

adalah hal yang bersifat wajib dan tidak boleh dihindari oleh siapa pun yang hendak 

meluncurkan perahunya. Ritual tersebut menurut daeng Syarifuddin adalah hal yang 

sakral dan sangat dijaga oleh Panrita Lopi di Bontobahari. Tradisi Annyorong Lopi 

bukan sekedar warisan biasa tapi karya monumental yang lahir dari ide nenek 
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moyang Panrita Lopi sehingga merawatnya adalah tugas tiap generasi di daerah 

Bontobahari.
182

 

Proses pembuatan perahu yang dimulai dari penebangan pohon hingga akhir 

diluncurkan ke laut, terdapat segudang makna filosofis yang hanya dapat diutarakan 

oleh beberapa Panrita Lopi. Lantaran terlalu banyak makna yang tersirat pada proses 

pembuatan perahu hingga pelaksanaan tradisi Annyorong Lopi tersebut sehingga 

banyak melahirkan perbedaan pendapat atas segala makna yang tersirat. Misalnya, 

pada dua tiang perahu Pinisi, bagi masyarakat Bontobahari bagian desa Ara 

memaknai hal tersebut sebagai simbol dua kalimat Syahadat. Sedangkan pada 

pandangan masyarakat Tana Beru jumlah tiang pada perahu tidak dapat dikaitkan 

dengan unsur Islam dikarenakan jumlah tiang layar pada perahu lahir dari insting dan 

perasaan Panrita Lopi dalam menilai kebutuhan pada suatu perahu.
183

 

Pada konteks tradisi Annyorong Lopi tidak seluruh umat Islam yang 

bermukim di daerah Bulukumba serta-merta sepakat akan ritual tersebut. Sebagian 

ada yang tidak sepemahaman dalam beberapa bentuk ritual pada tradisi Annyorong 

Lopi Bontobahari. Diantara yang tidak sepakat tersebut adalah Tokoh 

Muhammadiyah, Tokoh Wahdah Islamiyah dan IMM. 

Dalam diskusi kami bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulukumba 

yaitu Ustaz Abdul Hamid menyoal tradisi Annyorong Lopi di Bontobahari. Ustaz 

                                                             
182

 Syarifuddin  (62 tahun), Punggawa, Wawancara, Bulukumba, Senin 31 Oktober 2022. 

183 Syarifuddin  (62 tahun), Punggawa, Wawancara, Bulukumba, Senin 31 Oktober 2022. 
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Abdul Hamid menyampaikan bahwa betul telah terjadi proses akulturasi antara Islam 

dan tradisi Annyorong Lopi, meskipun telah terdapat bentuk pelurusan niat dan 

pembacaan ayat suci maupun Syalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Kendati 

demikian menurutnya banyak hal-hal yang bertolak belakang dengan syari‟at Islam 

seperti Aqiqah pada perahu yang menurutnya berlebihan jika penyembelihan hewan 

tersebut ditujukan untuk Aqiqah sebuah perahu yang baru selesai dibuat.
184

 

Penguatan argumentasi atas perbedaan pandangan oleh Ustaz Abdul Hamid 

menyampaikan bahwa dalam hadits Tirmidzi terkait Aqiqah yang artinya 

berbunyi
185

,  

Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ke 

tujuh, dicukur rambutnya) dan diberi nama, (HR. Tirmidzi No. 2735).   

berangkat dari hadits tersebut menurutnya bahwa telah jelas sunnah Rasulullah Saw 

bahwa proses Aqiqah itu disematkan pada bayi manusia yang baru lahir dan bukan 

perahu. Terlebih lagi bahwa Aqiqah itu ada rukunnya yang diantaranya mencukur 

rambut bayi yang di Aqiqah sedangkan perahu tak melewati proses yang sama 

sehingga bertentangan dengan syari‟at dalam konteks Aqiqah perahu.
186

 

 Selain hal diatas Ustaz Abdul Hamid juga menyinggung soal penggunaan 

dupa pada prosesi ritual Appassili yang dianggap merupakan peninggalan Hindu. 

                                                             
184 Abdul Hamid  (59 tahun), Muhammadiyah, Wawancara, Bulukumba,  Kamis 26 Januari  

2023. 

185 Abdul Hamid  (59 tahun), Muhammadiyah, Wawancara, Bulukumba,  Kamis 26 Januari  

2023. 

186 Abdul Hamid  (59 tahun), Muhammadiyah, Wawancara, Bulukumba,  Kamis 26 Januari  

2023. 
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Menurutnya bahwa melakukan upacara menolakbala kepada Allah SWT mesti 

melalui proses yang syar‟i dan sesuai tuntunan Islam. Takutnya masyarakat terlalu 

berlebihan didalam menjalani tradisi dan mengabaikan esensi daripada ajaran Islam 

sebagaimana menurutnya wajib diikuti tiap umat Islam.
187

 

 Dalam pandangan lain oleh Ustaz Saifullah yang berlatarbelakang sebagai 

pendakwah di kalangan organisasi Wahdah Islamiyah Bulukumba. Menurutnya 

bahwa segala bentuk ritual yang ada di lingkungan kita merupakan warisan 

Anismisme dan Dinasmisme sehingga hal tersebut perlu dihindari dan menjaga diri 

dari perbuatan Syirik kepada Allah SWT.
188

 Seperti halnya tradisi Annyorong Lopi 

yang juga lahir dari proses panjang jauh sebelum Hindu, Budha dan Islam datang ke 

pesisir Bontobahari.
189

  

 Ustaz Saifullah menjelaskan secara rinci mengapa manusia harus lekas 

memperbaiki diri dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Allah SWT telah 

menjelaskan dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi,
190
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188 Saifullah (43), Ulama/Wahdah, Wawancara, Bulukumba,  Senin 30 Januari  2023. 
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 Saifullah (43), Ulama/Wahdah, Wawancara, Bulukumba,  Senin 30 Januari  2023. 

190 Saifullah (43), Ulama/Wahdah, Wawancara, Bulukumba,  Senin 30 Januari  2023. 
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Terjemahnya: 

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup 

kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan 

tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat 

memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa 

yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak 

mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat 

memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 

mengacu pada ayat diatas menurutnya bahwa tanpa ritual yang panjang dan menyita 

banyak waktu, tenaga, harta tersebut jikalau Allah SWT menghendaki pasti perahu 

tersebut selamat dan lancar dalam peluncuran maupun pelayaran nanti. Allah SWT 

lah Penguasa langit dan bumi beserta isinya, kita hanya perlu menjalani hidup tanpa 

membelakangi-Nya.
191

 

 Berbagai proses ritual pada tradisi Annyorong Lopi menurutnya jelas 

menyimpang dari Islam, beliau menuturkan bahwa untuk menolak bala tidak mesti 

melakukan ritual yang berlebihan. Cukup berkumpul Sholat dan Doa‟ bersama itu 

sudah cukup, selain hemat tenaga, juga hemat waktu dan harta. Terlebih lagi pada 

                                                             
191 Saifullah (43), Ulama/Wahdah, Wawancara, Bulukumba,  Senin 30 Januari  2023. 
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proses penyembelihan hewan atau Aqiqah yang dianggap juga tidak sesuai syarat-

syarat dikatakan Aqiqah dan terkesan memaksakan istilah tersebut.
192

 

 Manusia pada zaman moderen ini harus pandai melihat situasi dan lebih 

rasional dalam menganilisis suatu kasus di masyarakat. Khususnya pemuda-pemudi 

Islam agar lebih menguatkan iman dan saling mengingatkan akan kebaikan dan 

menjauhi segala yang menjurus pada kemungkaran. Kendati tidak sepakat dengan 

tradisi Annyorong Lopi, beliau menjelaskan bahwa kita sebagai orang terpelajar 

bertanggungjawab mengedukasi masyarakat yang masih terjebak pada pemikiran 

seperti. Dakwah secara harmonis sangat dibutuhkan dalam upaya meluruskan 

pemikiran masyarakat yang masih menghalalkan penyimpangan.
193

 

 Diskusi yang berbeda peneliti bertemu dengan intelektual mudah yaitu Ewin 

selaku ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bulukumba. Pandangannya 

menyoal tradisi Annyorong Lopi adalah, kekhawatiran terbesar sebagai pelajar dan 

pemuda muslim ialah menyaksikan orang-orang dengan mudahnya membungkus 

agama dengan tradisi yang berasal dari warisan leluhur.
194

 Bahwa nilai-nilai Islam 

tidaklah berasal dari sesuatu yang terbatas tetapi berasal dari yang Zat Tidak 

Terbatas, sehingga melihat fenomena sosial masyarakat Panrita Lopi menunjukkan 

kecemasan akan dominasi tradisi lokal membungkus Islam dan Islam hanya 
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 Saifullah (43), Ulama/Wahdah, Wawancara, Bulukumba,  Senin 30 Januari  2023. 

194 Ewin  (23 tahun), Mahasiswa/IMM, Wawancara, Bulukumba,  Sabtu 28 Januari  2023. 
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dijadikan sebagai bahan formalitas dan validasi bahwa tradisi tersebut tidak 

meyimpang.
195

 

 Pada kacamata berbeda seorang dosen dan Wakil Rektor I Universitas 

Muhammadiyah Bulukumba yaitu Muh Asdar. Menurutnya bahwa jikalau melihat 

tradisi lokal menggunakan kacamata agama maka akan nampak hal yang tidak 

berkesesuaian antara Islam dan tradisi Annyorong Lopi. Olehnya itu, beliau 

mengajak untuk melihat tradisi lokal itu pada sudut pandang yang khusus agar kita 

tidak larut pada perdebatan antara salah atau benar.
196

 

 Penting melihat sebuah warisan leluhur dari kacamata khusus agar 

mengurangi justifikasi pada hal yang dilakukan pada ritual tradisi Annyorong Lopi di 

Bontobahari. Hal ini juga membantu sesama umat Islam untuk berpikir lebih luas dan 

tidak mendiskreditkan tradisi masyarakat Bontobahari. Karena bagi Muh Asdar 

Islam punya dimensi tersendiri begitu pun tradisi Annyorong Lopi, sehingga pada 

proses memandang wujud baru atas perjumpaan keduanya maka pandanglah dengan 

pikiran positif.
197

  

 Hal berbeda juga disampaikan oleh KH Hakim Bokhari, Ketua Tanfiziyah 

Nahdatul Ulama Bulukumba, yang juga memiliki tanggung jawab lain sebagai Wakil 

Ketua MUI Bulukumba Wakil Ketua Kerukunan Umat Beragama Bulukumba 

                                                             
195 Ewin  (23 tahun), Mahasiswa/IMM, Wawancara, Bulukumba,  Sabtu 28 Januari  2023. 

196 Muh Asdar  (47 tahun), Dosen/Muhammadiyah, Wawancara, Bulukumba, Kamis  Januari 

2023. 

197 Muh Asdar  (47 tahun), Dosen/Muhammadiyah, Wawancara, Bulukumba, Kamis 26  
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(FKUB). Menurutnya, bahwa kita lahir dan tumbuh di daerah yang kaya akan 

peninggalan leluhur, entah itu secara langsung kita terlibat atau sebatas memandang 

orang lain. Tapi hal paling mendasar yang mesti dipedomani oleh umat Islam 

khususnya warga NU adalah memilih berbeda tidak masalah asal tidak menjadi 

pembenci dan radikal dalam memandang sesuatu.
198

 

 Menyoal tradisi Annyorong Lopi di Bontobahari, KH Hakim Bokhari 

menjelaskan bahwa sejak NU masuk di Bulukumba, NU selalu menunjukkan sikap 

toleransi santun terhadap hal-hal yang bersifat kebudayaan lokal. Bagi NU sendiri 

dalam menilai suatu tradisi maka akan dihubungkan pada lima pokok-pokok 

kebaikan dalam Islam. Pokok-pokok kebaikan tersebut ialah Sedekah, Pembacaan 

ayat suci Al-Qur’an, Gotong royong, Syalawat kepada Rasulullah Saw dan 

Silaturahmi antar sesama.
199

 

 Dalam pandangan teologis KH Hakim Bokhari yang diutarakan secara 

gamblang bahwa ketika sebuah tradisi Annyorong Lopi itu dilaksanakan maka kita 

harus memperhatikan berbagai macam aspek pada ritualnya. Seperti halnya tradisi 

mendorong perahu tersebut, kita harus cermat menyelami nilai-nilai spiritual yang 

terkandung didalamnya. Kita harus menunjukkan bahwa Islam hadir sejak dahulu 
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hingga sekarang untuk mendukung dan menguatkan kekayaan lokalitas masyarakat 

Bontobahari.
200

  

 Menggunakan pendekatan berbeda dalam memandang tradisi Annyorong 

Lopi merupakan keharusan bagi seorang intelektual dan Ulama, khususnya di daerah 

Bulukumba yang terdapat beragam bentuk tradisi lampau yang masih eksis hingga 

saat ini. Dengan melihat lima point sebelumnya pada Annyorong Lopi tentu terlalu 

ego jikalau kita menjustifikasi negatif pada tradisi yang mengandung banyak nilai 

positif. Kita ingin Islam di Bulukumba adalah Islam yang merangkul seluruh hal 

bukan hanya sesama muslim tapi yang berbeda agama, suku maupun tradisi 

setempat.
201

 

 Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh NU adalah dengan mengajari 

pelajar-pelajar yang sedang sekolah di pesantren naungan NU. Contoh edukasi 

kepada pelajar atau santri adalah dengan menyerukan prinsip bahwa ketika berada di 

masyarakat umum dan menyaksikan sebuah tradisi yang dilakukan oleh keluarga 

atau kerabat jangan langsung menilai buruk. Akan tetapi perhatikan lima point pokok  

dalam melihat nilai positif pada suatu ritual tradisi.
202
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202 Hakim Bokhari  (54 tahun), NU/MUI/FKUB, Wawancara, Bulukumba, Jumat  27 januari 

2023. 



132 
 

 

 Ditambahkan oleh Baso Riswandi yang merupakan intelektual dan Ketua 

HMI Cabang Bulukumba yang memandang bahwa pemuda masa kini harus menfilter 

hal-hal yang dapat membodohi masyarakat atas nama agama. Menurutnya bahwa 

Islam dan tradisi Annyorong Lopi telah hidup berdampingan harmonis tanpa ada riak 

atau masalah yang timbul atas keduanya.
203

 Justru Islam dan tradisi Annyorong Lopi 

merupakan wujud eksistensi Religiusitas dan Kebudayaan khas Butta Panrita Lopi 

yang harus dijaga.
204

 

 Baginya ,Islam dan tradisi Annyorong Lopi adalah dua dimensi yang berbeda 

tapi memiliki tujuan yang sama. Mengulas berbagai ritual pada tradisi Annyorong 

Lopi yang merujuk kepada sebuah bentuk ekspresi dalam bermunajat kepada Allah 

SWT melalui beragam ritual yang khas masyarakat pesisir Panrita Lopi. HMI 

sebagai intelektual selalu berdiri ditengah dalam menjaga harmonisasi yang selaras 

dengan prinsip keislaman keindonesiaan.
205

 

 Umat Islam Bulukumba dalam menjalangkan aktivitas keagamaan tidak 

boleh egois dalam memandang dan menilai suatu tradisi lokal. Melakukan 

peninjauan dan penyeledikan adalah ciri-ciri intelektual dan Ulama yang baik. 

Bentuk toleransi tidak hanya harus dilakukan atas perbedaan agama semata, jauh 

                                                             
203 Baso Riswandi  (25 tahun),Mahasiswa/HMI, Wawancara, Bulukumba,  Minggu 29 Januari 

2023. 
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lebih dalam toleransi dibutuhkan untuk merawat hubungan atas perbedaan suku 

maupun tradisi. Penguatan-penguatan teologis harus senantiasa diwariskan kepada 

generasi guna mempersiapkan diri sebagai Khalifah. 

 Tradisi Annyorong Lopi sebagai warisan nenek moyang yang telah ada sejak 

dahulu kala hingga pada masanya berjumpa dengan Islam sehingga terjadi proses 

akulturasi unsur-unsur Islam. Perjumpaan Islam dan tradisi Annyorong lopi adalah 

sebuah keniscayaan dari Yang Maha Kuasa, dengan memperhatikan aspek positif 

pada tiap pergelarannya sehingga melahirkan sebuah wujud tradisi lokal masyarakat 

Bontobahari yang tidak jauh dari nilai-nilai Islam secara holistik. Islam hadir untuk 

menguatkan tradisi Annyorong Lopi sebagai warisan yang harus dillestarikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusah masalah yang menjadi obyek penelitian dalam 

kaitannya dengan temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan, maka 

dirumuskan tiga kesimpulan pokok sebagai berikut : 

1. Lahirnya proses tradisi Annyorong Lopi tidaklah muncul secara tiba-tiba, 

melainkan melalui proses metamorfosis perjalanan masyarakat Bontobahari 

dari zaman dahulu kala. Tradisi Annyorong Lopi lahir dari ide dan gagasan 

nenek moyang dalam mencari solusi solutif atas permasalahan yang ada saat 

itu. Menjejaki historisitas tradisi Annyorong Lopi merupakan hal yang luar 

biasa, sebagai tambahan khazanah pengetahuan Islam dan tradisi lokal.  

Sebagai tradisi lokal, tradisi Annyorong Lopi selalu menempatkan diri sebagai 

tradisi yang akomodatif tanpa menghilangkan nilai-nilai religius dan makna 

subtansial pada proses pelaksanaannya. 

2. Proses pelaksanaan tradisi Annyorong Lopi selalu dilaksanakan tiap 

peluncuran Phinisi. Pelaksanaan peluncuran tersebut memiliki serangkaian 

tahapan serta syarat-syarat khusus yang mesti disanggupi oleh pemilik 

Phinisi/perahu. Diantaranya adalah tradisi dipimpin oleh Punggawa, 

menyediakan makanan khusus yang menjadi aturan tradisi seperti Gogoso, 
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Baje, Cucuru, Onde-Onde, Kolapisi, Songkolo Kebo dan Le’leng, dan lain 

sebagainya. Selain itu ada ada proses Appassili atau Songka Bala (Menolak 

bala), serta pelaksanaan Ammossi/Ammocci yaitu pemotongan atau pelunasan 

pusat perahu. Dan yang terakhir adalah peluncuran perahu kelautan yang 

dilakukan secara gotong royong. Pada proses pelaksanaan tradisi Annyorong 

Lopi kita banyak menemukan unsur-unsur Islam didalam tahapan 

pelaksanaannya seperti Tadarrus, Barazanji, penentuan hari menggunakan 

kalender Hijriyah, maupun pelafalan syalawat kepada Nabi Muhammad saat 

proses Appatara Taju. Berangkat dari fakta penelitian maka Perjumpaan 

tradisi Annyorong Lopi sebagai tradisi lokal dengan Islam sebagai kebudayaan 

yang datang adalah proses yang hangat dan romantis. Dengan melihat 

keharmonisan akan proses akulturasi antara keduanya melahirkan proses Take 

and Give sebagai wujud kesetaraan dan penghormatan antara tradisi lokal dan 

Islam. 

3. Diskursus prihal Islam dan tradisi Annyorong Lopi merupakan hal yang masih 

sering diperbincangkan oleh tokoh agama maupun intelektual di Kabupaten 

Bulukumba. Adanya proses ritual yang dianggap tidak selaras dalam konteks 

syari‟at Islam khususnya dari kalangan organisasi Muhammadiyah dan 

Wahdah Islamiyah melahirkan pergulatan pemikiran teologis dalam 

memandang tradisi Annyorong Lopi. Pergulatan pemikiran muncul sebagai 

wujud kepedulian tokoh agama dan intelektual lokal dalam melihat 

perkembangan zaman yang signifikan. 
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B. Implikasi Penelitian 

Dari beberapa kesimpulan diatas maka implikasi penelitian dari tesis 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk melestarian kebudayaan memang seharusnya dilakukan penelitian demi 

terjaganya nilai-nilai luhur dengan konsep budaya yang lebih maju dengan 

mengandung nilai estetika. 

2. Bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi Annyorong Lopi diharapkan dapat 

mengurangi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

3. Secara umum masyarakat di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba 

kurang menghayati akan nilai-nilai luhur agama Islam sehingga masi terdapat 

pencampuran antara syariat Islam dengan adat tradisi, oleh sebab itu 

pendidikan dan pengajaran perlu dikembangkan untuk menjawab tantangan 

zaman kedepannya. 
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