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  ABSTRAK 

Nama  : Shavira Tenriwaru 

NIM : 70200116109 

Judul  : Perilaku Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Nelayan Patorani di 

Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 

 

Nelayan patorani merupakan sekelompok nelayan yang khusus mencari dan 

menangkap ikan terbang atau ikan torani dalam bahasa latinnya (Hirundicticthys 

oxycephalus) beserta dengan telurnya dan sangat rawan untuk mengalami 

kecelakaan akibat kerja maupun penyakit akibat kerja. Penguasaan tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah, peralatan keselamatan yang tidak 

lengkap, cuaca buruk dan kondisi kesehatan juga merupakan faktor penyebab 

nelayan mengalami kecelakaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku kesehatan dan 

keselamatan kerja pada nelayan patorani di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong 

Utara Kabupaten Takalar terkhusus pada pengetahuan, sikap, dan kepercayaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

etnografi serta pengambilan sampel menggunakan purposive sampling pada 

nelayan di Desa Tamasaju.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek pengetahuan nelayan 

patorani memandang kesehatan dan keselamatan kerja sebagai wujud dari 

melakukan ritual keselamatan sebelum melaut, menjaga kondisi mesin kapal yang 

akan digunakan saat melaut, mengetahui APD yang digunakan seperti pelampung, 

baju lengan panjang dan kacamata namun belum semua patorani menerapkan 

penggunaan APD tersebut karena hanya menganggap sebagai kelengkapan / 

persyaratan untuk melaut, serta cuaca tidak menjadi penghalang untuk tidak 

melaut karena hal itu sudah menjadi risiko dari seorang nelayan. Sikap nelayan 

patorani dalam mewujudkan perilaku kesehatan dan keselamatan kerja yaitu 

nelayan patorani menyadari bahwa pengetahuan tentang K3 menjadi hal yang 

penting, melengkapi APD ketika hendak melaut karena nelayan patorani 

menyadari bahwa melaut tanpa menggunakan APD termasuk sebagai sikap yang 

memiliki risiko tinggi, dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung nelayan 

patorani juga memilih untuk tidak melaut. Kepercayaan nelayan patorani 

terhadap ritual yaitu nelayan patorani mempercayai bahwa sebelum melaut harus 

melakukan ritual keselamatan agar saat pencarian telur ikan terbang terhindar dari 

hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapatkan rezeki yang banyak, meyiapkan 

sesajian seperti unti te’ne, kaddo minya’, kanre patangrupa, songkolo salama’, 

sorongan, daun sirih, kue lapis, rokok sebungkus, 2 ekor ayam, pa’rappo, umba-

umba, tai bani (lilin merah), buah langsat, kemenyan/dupa, bente, lanra dan 

garam, adapun yang tidak boleh dilakukan saat pencarian ikan terbang yaitu 

berbicara hal-hal yang tidak pantas untuk di bicarakan, tidak diperbolehkan 

berbicara dengan sombong atau semacam takabbur, dan istri dari nelayan patorani 

yang berangkat melaut dilarang untuk meninggalkan rumah terlalu lama 

alasannya adalah berhubungan dengan keberkahan, dalam hal ritual pengobatan 

saat terkena penyakit, patorani mengatakan bahwa tidak ada ritual khusus saat 

terkena penyakit atau ramuan khusus yang diminum. 

Kata Kunci : Perilaku, Nelayan, Patorani, Kepercayaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Secara historis, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa bahari. Hal ini 

sudah sangat melekat dan menjadi jati diri bangsa Indonesia sejak masa 

kejayaan kerajaan Nusantara, hal ini ditunjukkan dengan adanya armada 

maritim yang terkenal dan diakui di Asia, Afrika hingga Pasifik. Hal ini tidak 

terlepas dari kondisi Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan 

(archipelago state), yang pada hakikatnya seluruh pulau dan kepulauan yang 

ada dipisahkan dan diintegrasikan oleh laut setempat. Laut juga merupakan 

suatu alat penghubung dan pemersatu bangsa bagi bangsa Indonesia. Tetapi 

ironisnya, orang pulau maupun yang tinggal di pesisir kurang tersentuh 

pembangunan. Akibatnya, masyarakat nelayan termasuk kategori kelompok 

berpenghasilan rendah (Alya, 2018). 

Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas lautan yang terbentang 

luas dan banyak pemukiman nelayan di daerah pesisirnya. Sulawesi Selatan 

merupakan salah satu wilayah yang terkenal akan bahari karena terbentang 

pesisir yang luas, salah satunya di Galesong, Kabupaten Takalar terkenal 

dengan komunitas nelayan yang disebut nelayan patorani. Nelayan patorani 

sudah ada di Sulawesi Selatan sejak lama, sampai sekarang kelompok ini 

masih memanfaatkan sumber daya hayati laut. Kelompok nelayan patorani 

memiliki kebiasaan yang sangat berbeda dari nelayan lain. Kepercayaan 

nelayan patorani terhadap makhluk gaib laut diwujudkan dalam bentuk ritual 

(Khaerunnisa, 2018). 

Nelayan merupakan suatu pekerjaan yang berada di atas permukaan laut 

untuk melakukan penangkapan ikan dan sangat rawan untuk mengalami 

kecelakaan akibat kerja maupun penyakit akibat kerja (Kalalo, 2016). Pakar 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dunia saat ini membuat program 

perubahan perilaku kesehatan dan keselamatan kerja agar dapat 

meningkatkan budaya kesehatan dan keselamatan kerja sehingga tingkat 

kecelakaan akibat kerja bisa menurun.   
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Kecelakaan kerja bisa terjadi dimanapun, baik pada saat nelayan sedang 

melaut dan keluhan yang dirasakan pada saat melaut, sehingga keselamatan 

dan kesehatan kerja pada nelayan perlu diperhatikan lebih. Keselamatan dan 

kesehatan kerja merupakan hak bagi setiap pekerja baik pekerja yang bekerja 

disektor informal maupun formal (UU 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan). 

Menurut Lawrence Green (2000) Konsep peningkatan perilaku selamat 

dan sehat dapat dipengaruhi dari tiga faktor yaitu faktor dasar (predisposing 

factor), faktor pendukung serta faktor penguat. Perilaku tersebut kemudian 

dapat diamati dalam 3 domain yaitu pengetahuan, sikap dan kepercayaan. 

Faktor sosial budaya yang melekat pada nelayan menjadi salah satu 

pembentuk perilaku kerja dengan masih adanya anggapan bahwa kecelakaan 

kerja disebabkan karena nasib sial sehingga tidak perlu dilakukan 

pencegahan. 

Penguasaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah, 

peralatan keselamatan yang tidak lengkap, cuaca buruk dan kondisi kesehatan 

juga merupakan faktor penyebab nelayan mengalami kecelakaan (Purwangka 

et al., 2018). Sikap yang tidak sesuai dengan higiene sanitisai pada saat 

melaut serta tidak memperdulikan risiko saat bekerja misalnya tidak 

menggunakan alat-alat pelindung diri walaupun sudah ada itu dan itu menjadi 

salah satu faktor terjadinya kecelakaan (Kalalo, 2016). 

Data yang dilaporkan Organisasi Pangan Dunia (FAO) nelayan yang 

meninggal meninggal dunia sebanyak 24.000 pertahun pada kegiatan 

penangkapan ikan. 4 faktor penyebab angka kematian pada nelayan yaitu 

mulai dari rancang bangunan perahu yang tidak kokoh, perilaku manusia 

yang lalai, kurangnya kepedulian dan pengetahuan terhadap keselamatan saat 

melakukan penangkapan ikan (Purwangka et al., 2018). 

International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa setiap 

tahunnya sebanyak 1,1 kematian yang disebabkan karena penyakit akibat 

kerja atau kecelakaan akibat kerja (Kalalo, 2016). 

Data statistik menunjukkan sebanyak 67 juta penduduk Indonesia 

bekerja pada bidang informal dan 30% diantaranya bekerja sebagai nelayan 
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(Statistik, 2016). Berdasarkan Riskesdas 2018, penyakit tidak menular 

tertinggi (PTPM) pada nelayan adalah hipertensi, sakit sendi, ginjal kronis, 

stroke, jantung, diabetes mellitus, asma, dan kanker (Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, 2018). 

Kajian terhadap nelayan di kawasan Tambak Larok Semarang Utara, 

terdapat 80 kasus dermatitis kontak yang terjadi pada nelayan setelah mereka 

bekerja melaut (Statistik, 2016). Bahaya yang dihadapi nelayan antara lain 

ombak, lantai licin, duri ikan, terjepit, bahan bakar mesin kompresor, selang 

api korosif, tekanan udara pada tabung mesin kompresor, tuas terlepas, 

karang, gigitan biota laut, selang tertekuk, terputus, atau bocor dan tubuh 

yang tersangkut baling-baling kapal. Bahaya kesehatan antara lain ergonomi, 

kebisingan, tekanan ekstrim, temperatur dingin, temperatur panas, sengatan 

ikan dan karang beracun, gas CO, CO² dan nitrogen. Tingkat insiden cedera 

yang tinggi pada nelayan muda dan selama bulan musim dingin. Memar dan 

patah tulang yang paling sering terjadi mengenai jari-jari dan tangan, 

sedangkan terjatuh dan kecelakaan yang berkaitan dengan mesin adalah 

penyebab paling umum (Syahri & Fitria, 2018). 

Data dari kesatuan patroli laut dan pantai dan komite nasional 

keselamatan transportasi menunjukkan bahwa kecelakaan kapal dari tahun 

2003-2008 adalah sebesar 56% untuk kapal tradisional dan kapal ikan (Putra 

et al., 2018). 

Penyebab  utama  kecelakaan  laut  yang  berujung  pada  hilangnya  

nyawa manusia   ini   ialah  murni   kesalahan dari   manusia  itu sendiri 

(human   error).   Khusus   pada  kegiatan  perikanan,  sebanyak  80  persen  

faktor  kecelakaan  laut disebabkan  oleh kesalahan manusia. Penyebab 

lainnya ialah perlengkapan keselamatan transportasi laut yang jauh dari 

memadai (Purwangka et al., 2018). 

Nelayan di Sulawesi Selatan sebanyak 167.295 jiwa, pada tahun 2014 

sebanyak 2.934 kasus kecelakaan akibat kerja dan 6.812 kasus penyakit 

akibat kerja (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017). 

Laporan santunan klaim asuransi nelayan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia 
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(JASINDO) tahun 2018 ada 3 kasus mengalami kematian disebabkan oleh 

penyakit akibat kerja (Dinas Perikanan dan Kelautan Sinjai, 2018). 

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Takalar bahwa luas wilayah  

Kabupaten  Takalar adalah  sekitar 566,51 km², dimana 240,88 km² 

diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 

km. Sehingga, menjadikan perikanan sebagai mata  pencarian yang penting 

sekali  bagi  sebagian penduduknya (Dinas Kelautan dan Perikanan Takalar, 

2017). Penduduk di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara sebanyak 

5.480 jiwa, 150 jiwa penduduknya berprofesi sebagai nelayan yang 

aktivitasnya menangkap ikan, hal ini sangat berisiko terjadinya kecelakaan 

akibat kerja dan penyakit akibat kerja (Laporan tahunan kantor Desa 

Tamasaju, 2017). Penyebab kecelakaan pada nelayan dapat disebabkan oleh 

kapal/perahu yang sudah tidak layak dipakai (sudah tua), mesin, ombak, 

cuaca. Kemudian penyebab penyakit akibat kerja yang dialami nelayan bias 

diakibatkan oleh air minum kurang layak, kebisingan, pakaian. Untuk 

meningkatkan produktivitas nelayan sangat diperlukan penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (UU No.1 tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja) (ILO No. 155 tahun 1980 tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja). 

Berdasarkan observasi langsung dan hasil wawancara yang peneliti 

lakukan di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 

dalam waktu 3 tahun terakhir terdapat 3 kasus kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja. Pada tahun 2018 1 orang mengalami penyakit akibat kerja yaitu 

Malaria yang mengakibatkan nelayan patorani tersebut meninggal dunia 

karena wilayah kerja dari nelayan patorani berada di daerah Papua yang 

endemik dengan penyakit Malaria. Pada tahun 2019 sebanyak 2 orang yang 

mengalami kecelakaan kerja diakibatkan karena kelalaian pekerja saat 

memperbaiki mesin kapal (Data Primer, 2020). 

Budaya patorani (nelayan telur ikan terbang) yang ada di Kecamatan 

Galesong Utara, Kabupaten Takalar lebih tepatnya di Desa Tamasaju yang 

menjadikan sektor perikanan sebagai sektor andalan bagi pertumbuhan 

ekonominya. Desa Tamasaju, dikenal sebagai nelayan yang masih 
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mempertahankan tradisi budaya tersendiri sebelum pencarian ikan terbang 

yang disebut dengan ritual patorani yang menjadi kearifan lokal dari 

komunitas nelayan ikan terbang di Galesong Kabupaten Takalar. Ritual 

patorani hingga saat ini masih dipertahankan dan dilestarikan oleh komunitas 

nelayan beserta masyarakat pesisir sekitar, yang mendukung pemanfaatan 

sumberdaya hayati perairan secara berkelanjutan dan ditengah derasnya arus 

globalisasi yang semakin rentan mengikis budaya-budaya lokal. Adapun 

tradisi ini tentu memiliki nilai-nilai, pesan, dan fungsi tersendiri yang telah 

melekat kuat pada masyarakat sekitar, sehingga mereka masih tetap menjaga 

dan mewariskan kearifan lokal yang mereka miliki dari generasi ke generasi 

(Khaerunnisa, 2018). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang perilaku kesehatan dan keselamatan kerja pada nelayan patorani di 

Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penulis agar ruang lingkup yang 

akan diteliti jelas. Olehnya itu pada penelitian ini, penulis memfokuskan 

penelitian mengenai Perilaku Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada 

Nelayan patorani di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten 

Takalar baik sebelum melaut, pada saat melaut, dan setelah melaut. Dalam 

penelitian ini, peneliti membahas tentang faktor terjadinya kecelakaan akibat 

kerja, menyikapi kecelakaan akibat kerja, dan pencegahan terjadinya 

kecelakaan akibat kerja baik sebelum melaut, pada saat melaut, dan setelah 

melaut. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan 

berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan penelitian ini, 

yaitu Perilaku Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Nelayan patorani di 

Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Maka penulis 

memberikan desksripsi fokus sebagai berikut. 
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a. Pengetahuan 

Pengetahuan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh oleh 

informan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, penggunaan alat 

keselamatan dan pelindung diri serta pengaruh cuaca terhadap perilaku 

informan saat menjadi patorani baik sebelum melaut, pada saat melaut, dan 

setelah melaut. 

b. Sikap 

Sikap dalam penelitian ini adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan 

karakter informan dalam memilih risiko tentang kesehatan dan keselamatan 

kerja, penggunaan alat keselamatan dan pelindung diri serta pengaruh cuaca 

terhadap perilaku informan saat menjadi Patorani baik sebelum melaut, saat 

melaut, dan setelah melaut. 

c. Kepercayaan 

Kepercayaan dalam penelitian ini adalah budaya dan tradisi-tradisi yang 

dianut oleh informan termasuk pencarian pengobatan dan pencegahan 

penyakit saat terjadi kecalakaan pada saat menjadi nelayan Patorani sehingga 

dapat mempengaruhi keselamatan baik sebelum melaut, pada saat melaut dan 

setelah melaut. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

maka permasalahan yang akan saya teliti dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana Perilaku Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Nelayan 

Patorani di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar?
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D. Kajian Pustaka 

No

. 

Judul 

Penelitian/ 

Tahun 

Masalah 

Utama 

 Metode Penelitian Variabel Penelitian Hasil Implementasi 

1. Keselamatan 

Dan Kesehatan 

Kerja (K3) Pada 

Nelayan Di Pos  

Upaya 

Kesehatan Kerja 

(Pos UKK) 

Puskesmas 

Belawan 

(Talenta 

Conference 

Series: 

Tropical 

Medicine Vol 

01 Hal 202–206  

tahun 2018) 

Untuk 

mengetahui 

KAK dan PAK 

pada nelayan di 

Pos UKK 

puskesmas 

Belawan 

 Penelitian deskriptif, 

data primer 

dikumpulkan dengan 

menggunakan 

kuesioner dan 

wawancara kepada 

responden. Sampel 

pada penelitian ini 

sebanyak 16 

responden yang 

diambil secara 

purposive, yaitu 

nelayan anggota Pos 

UKK yang tidak 

melaut pada saat 

penelitian 

berlangsung. 

a.Variabel dependen: 

Kecelakaan Kerja 

b.Variabel 

Independen: 

Usia, masa kerja 

Responden yang pernah 

mengalami kecelakaan 

kerja adalah sebesar 

87,5%, jenis kecelakaan 

kerja yang paling  

banyak terjadi adalah 

terkena bisa binatang laut 

yaitu sebesar 35,71% 

dengan usia  ≤ 46 tahun 

yaitu sebesar 56,25 % dan 

masa kerja ≥  20 tahun 

yaitu sebesar 62,50%. 

Responden yang 

merasakan keluhan saat 

bekerja adalah sebanyak  

68,75%, jenis keluhan 

yang dirasakan pada saat 

bekerja yang paling 

banyak dirasakan oleh 

responden adalah nyeri 

punggung yaitu sebesar 

50%, dengan 37,50 % 

responden yang berusia > 

46  tahun dan 

Nelayan harus lebih 

berhati-hati pada saat 

bekerja, memperbaiki 

sikap kerja agar lebih 

ergonomic, menggunakan 

pakaian pelindung, serta 

memperhatikan kondisi 

perahu dan alat kerja serta 

memakai pelampung. 
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50%responden masa 

kerjanya ≤ 20 tahun.  

2.  Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja (K3) Saat 

Cuaca Buruk 

pada Nelayan 

Penangkap  

Ikan di 

Kelurahan 

Lappa 

Kecamatan 

Sinjai Utara 

(Jurnal Inovasi 

Kesehatan, 

Vol.1 No.1 

Oktober 2019 

E-ISSN 2686-

5084 

http://stikessor

ong.ac.id/ojs/in

dex.php/ik/) 

K3 saat cuaca 

buruk pada 

nelayan 

penangkap ikan 

dengan 

mengunakan 

perahu yang 

melaut selama 

2-3 hari 

 Penelitian kualitatif 

dengan pendekatan 

fenomenologi. Fokus 

penelitian dalam 

jurnal ini adalah 

nelayan penangkap 

ikan di Kelurahan 

Lappa. Teknik 

pengumpulan data 

yang digunakan yaitu 

observasi participan, 

wawancara mendalam 

dan dokumentasi 

a. Varibel Dependen: 

Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja. 

b. Variabel 

Independen:  

penerapana 

keselamatan kerja, 

pencegahan 

kesehatan kerja 

1. Persiapan keselamatan 

pada nelayan penangkap 

ikan perlu memiliki alat-

alat keselamatan; bila 

cuaca buruk, penting 

berlindung di pulau 

terdekat untuk 

keselamatan; jangan panik 

jika mengalami musibah 

dilaut; menggunakan alat 

komunikasi untuk 

meminta pertolongan, 

menyiapkan alat 

pelampung, dan berdoa. 

2. Pencegahan kesehatan 

pada nelayan di Kelurahan 

Lappa hanya beberapa 

yang memiliki kartu 

nelayan; pentingnya klinik 

kesehatan khusus nelayan 

dan penyuluhan kesehatan 

untuk nelayan; dan Kotak  

P3K penting disiapkan 

nelayan penangkap ikan. 

1. Jika terjadi cuaca buruk 

dilaut, penting nelayan 

penangkap ikan 

mengarahkan perahunya 

untuk berlindung di pulau 

terdekat. 

2. Sebelum melaut nelayan 

harus mempersiapkan 

APD seperti P3K. 

3. Penting pemerintah 

setempat melindungi 

nelayan penangkap ikan, 

dengan membuatkan klinik 

kesehatan, mengadakan 

penyuluhan kesehatan, dan 

memiliki persyaratan kartu 

nelayan saat melaut 

dengan tujuan 

untukmeningkatkan 

kesehatan nelayan. 

3. Efektifitas 

Penggunaan 

Pekerja belum 

menunjukkan 

 Penelitian ini adalah 

desain pra 

1.Variabel 

Dependen: frekuensi 

1.Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Penyuluhan tentang 

penggunaan APD yang 
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Alat Pelindung 

Diri Dengan 

Frekuensi 

Kejadian Luka/ 

Vulnus Pada 

Nelayan Di 

Pesisir Pantai 

Desa Waiheru 

Kecamatan 

Baguala Kota 

Ambon (Global 

Health Science, 

Vol 4 Issue 3, 

September 

tahun 2019 

ISSN 2503 -

5088 (p) 2622-

1055 (e) 

http://jurnal.cs

dforum.com/in

dex.php/ghs) 

perilaku 

keselamatan 

dan kesehatan 

kerja seperti 

tindakan yang 

tidak aman, 

selain itu 

terdapat pula 

pekerja yang 

bersikap tidak 

patuh terhadap 

penggunaan alat 

pelindung diri 

ketika sedang 

melakukan 

aktivitas 

pekerjaan. 

Pemakaian 

APD yang tidak 

lengkap pada  

Nelayan 

berhubungan 

dengan kejadian 

cedera vulnus 

laceratum 

karena dengan 

pemakaian APD 

pada 

eksperiment dengan 

pendekatan one group 

pre test-post test 

design. Analisa data 

yang dipakai adalah 

analisis univariat dan 

analisis bivariat. 

kejadian vulnus/luka 

2.Variabel 

Independen: 

penggunaan APD 

oleh nelayan 

terdapat selisih perbedaan 

rata-rata nilai antara 

kejadian vulnus / luka  

sebelum dan setelah 

penggunaan alat pelindung 

diri (APD)  yaitu 0,40 

dengan hasil uji statistic p 

value sebesar 0,000 (α < 

0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 

penggunaan APD sangat 

efektif dalam menurunkan  

frekuensi kejadian luka / 

vulnus  pada nelayan di 

pesisir pantai Desa 

Waiheru Kecamatan 

Baguala Kota Ambon. Hal 

ini berarti dengan 

diberikannya perlakuan 

penggunaan APD pada 

nelayan keramba dapat 

mengurangi terjadinya 

kejadian vulnus / luka. 

2.  Hasil analisis 

menunjukan adanaya 

perbedaan kejadian vulnus 

/ luka yang signifikan 

sebelum dan sesudah 

baik dan benar. 
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ekstremitas 

yang lengkap 

dapat 

melindungi 

ekstremitas dari 

luka. 

penggunaan pada nelayan 

keramba di pesisir pantai 

Desa Waiheru Kota 

Ambon dengan hasil uji 

statistik p value sebesar 

0,000. Hal ini berarti 

bahwa dengan penggunaan 

APD menyebabkan adanya 

penurunan frekuensi 

kejadian luka / vulnus 

pada nelayan di pesisir 

pantai Desa Waiheru 

Kecamatan Baguala Kota 

Ambon. 

4. Hubungan 

antara 

Pengetahuan 

dan Sikap 

tentang K3 

dengan Kejadian 
Kecelakaan 

Kerja pada 

Kelompok 

Nelayan di Desa 

Belang 

Kecamatan 

Belang 

Kabupaten 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

antara 

pengetahuan 

dan sikap 

tentang K3 

dengan kejadian 

kecelakaan pada 

nelayan 

 Penelitian survei 

analitik dengan 

menggunakan 

rancangan study cross 

sectional (potong 

lintang). Penelitian ini 

menggunakan 

instrumen kuesioner 

dan juga melakukan 

wawancara dengan 

subyek penelitian. 

Analisis data 

menggunakan uji chi 

square. 

1.Variabel 

Dependen: kejadian 

kecelakaan kerja 

pada nelayan 

2.Variabel 

Independen: 

pengetahuan, sikap 

Terdapat hubungan antara 

pengetahuan dan sikap 

tentang kesehatan dan 

keselaatan kerja dengan 

kejadian kecelakaan kerja 

pada kelompok nelayan di 

Desa Belang.  

1. Memberikan promosi 

tentang Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) 

terkait resiko dan bahaya 

dalam pekerjaan sebagai 

nelayan. 

2. Memberikan informasi 

tentang kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja 

(PAK) yang dapat dialami 

oleh nelayan dan cara 

pencegahannya. 

3. Menyediakan alat 

pelindung diri (APD) 
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Minahasa 

Tenggara 

(Pharmacon 

Jurnal Ilmiah 

Farmasi – 

Unsrat Vol. 5 

No. 1 Februari 

2016 ISSN 

2302- 2493) 

untuk dipakai dalam 

melakukan pekerjaan. 

4. Memperhatikan kondisi 

para nelayan. 

5. Intensitas Kerja 

pada Aktivitas 

Nelayan Purse 

Seine di 

Kabupaten  

Sikka (Albacore    

ISSN 2549 

1326 Vol.1 No 

2, Juni 2017 

Hal 185-197) 

10 kasus 

kecelakaan 

yang terjadi 

pada nelayan. 

Pengoperasian 

alat tangkap 

dilakukan 

secara manual 

sehingga 

membutuhkan 

banyak tenaga 

yang 

berpengaruh 

pada tingkat 

kelelahan 

sehingga 

berpotensi 

terjadi 

kecelakaan 

 Metode observasi dan 

penelitian deskriptif 

kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data 

yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu 

dengan pengambilan 

data primer dan 

sekunder. 

1.Variabel 

Dependen: Aktivitas 

nelayan 

2.Variabel 

Independen: 

Intensitas kerja 

nelayan 

Hasil penelitian dapat 

disimpulkan intensitas 

kerja yang paling tinggi 

terdapat pada tahap  

hauling,  unloading  hasil 

tangkapan  dan  setting  

dimana pada tahap tersebut 

menunjukkan level 

aktivitas paling tinggi 

dengan Indeks Intensitas 

kerja sebesar 0.211,  

0.152, 0.131 

Perlu diadakan 

penambahan alat bantu  

kerja pada taip tahapan 

aktivitas yang dianggap 

membahayakan. 
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6. 
Hubungan 

Pendidikan dan 

Organizational 

Citizenship 

Behavior (OCB) 

Terhadap 

Indikator 

Keselamatan 

Nelayan 

(Seminar 

Nasional 

Universitas 

Pekalongan 11 

Mei 2018) 

Kurangnya 

kesadaran 

nelayan 

terhadap 

keselamatan 

sehingga 

meremehkan 

tentang risiko 

dalam bekerja 

seperti tidak 

menggunakan 

APD walaupun 

sudah tersedia. 

 Penelitian deskriptif 

analitik. Kuisioner, 

Wawancara, 

Observasi dan Study 

Kepustakaan. 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah    

Nelayan di Desa  

Penikel Muara  Dua 

Cilacap sebanyak 30 

Nelayan 

1.Variabel 

Dependen; Indikator 

Keselamatan  

nelayan   

2.Variabel 

Independen: 

pendidikan, OCB  

Conscientiousness 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa  OCB  

Conscientiousness dan 

pendidikan berhubungan 

signifikan positif dengan 

indikator keselamatan 

Nelayan dengan nilai P 

masing masing 0.00 dan 

0.010.  

Peningkatan keselamatan 

nelayan dapat diupayakan 

dengan meningkatkan 

pendidikan dan 

pengetahuan melalui 

training dan pelatihan. 

Pendidikan sejak dini dari 

anak anak nelayan lebih 

ditingkatkan lagi agar 

mereka dapat bersekolah 

lebih tinggi sehingga 

nantinya dapat menjadi 

nelayan yang lebih paham 

masalah keselamatan dan 

teknologi perikanan laut. 

7. Tingkat 

Keterampilan 

dan 

Pengetahuan 

Nelayan  

di Karangantu 

Banten 

(Albacore  

ISSN 2549-

1326  

Vol. II No 1, 

Februari 2018  

Hal 107-121) 

Kurangnya 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

nelayan 

 Metode yang 

digunakan adalah 

purposive sampling. 

Data yang 

dikumpulkan terdiri 

atas data primer yang 

dikumpulkan dengan 

melakukan 

wawancara secara 

mendalam terhadap 

50 orang nelayan di 

PPN Karangantu 

sedangkan data 

1.Variabel 

Dependen: 

2.Variabel 

Independen:  

1. Kompetensi yang harus 

dimiliki oleh nelayan telah 

diatur dalam SKKNI 

dalam bidangpenangkapan 

ikan yang diterbitkan oleh 

Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

No 298 Tahun 2013 

Tentang Penetapan 

Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia  

2.  Kompetensi nelayan di 

PPN Karangantu Banten 

1.  Perlu diadakan 

sosialisasi mengenai 

kompetensi yang harus 

dimiliki oleh nelayan 

sesuai dengan SKKNI  

2.  Melakukan pelatihan 

yang dilaksanakan secara 

terus menerus sehingga 

kompetensi nelayan dapat 

terus meningkat 
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  sekunder 

dikumpulkan dengan 

melakukan 

penelusuran 

mengenai informasi 

tingkat pengetahuan 

dan keterampilan 

nelayan 

cukup rendah, karena 

35,73% nelayan kurang 

memahami tentang 

kompetensi kerja 

  

8. Determinan 

Perilaku 

Keselamatan 

dan Kesehatan  

Kerja pada 

Nelayan 

Pancing di 

Kelurahan Ela-

Ela Kecamatan 

Ujung Bulu 

Kabupaten 

Bulukumba 

(muharis420@

gmail.com / 

085343757233 

tahun 2018) 

Masih adanya 

anggapan 

bahwa 

kecelakaan 

kerja 

disebabkan 

karena nasib 

sial sehingga 

tidak perlu 

dilakukan 

pencegahan. 

 Penelitian deskriptif 

kualitatif dengan 

menggunakan 

pendekatan 

fenomenologi. 

Penentuan informan 

yaitu menggunakan 

metode purposive 

sampling. Informan 

tersebut diantaranya 

informan kunci 2 

orang, 7 orang 

informan biasa, dan 3 

informan tambahan.  

Teknik  

pengumpulan data 

dengan menggunakan 

metode wawancara, 

observasi dan Focus  

Group Discussion 

1.Variabel 

Dependen: Perilaku 

K3 pada nelayan 

2.Varibael 

Independen: 

pengetahuan, sikap, 

tindakan, sosial 

budaya  

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa (1) 

pengetahuan nelayan 

pancing mengenai perilaku 

keselamatan dan kesehatan 

kerja masih sangat kurang. 

Keselamatan dan 

kesehatan kerja 

didefinisikan sesuai 

dengan pribadi masing-

masing. Mereka hanya 

mengandalkan pengalaman 

melaut sebagai proses 

kebenaran nonilmiah tanpa 

didukung pengetahuan 

mengenai standar 

operasional prosedur yang 

dianjurkan ketika melaut.  

(2)  Sikap nelayan pancing 

1. Diperlukan upaya 

penyuluhan secara rutin 

dan pendampingan yang 

intens terhadap nelayan 

pancing.  

2. Mendorong keberadaan 

pos Unit Kesehatan Kerja 

sebagai basis 

pemberdayaan masyarakat.  

3. Mendorong kelompok 

nelayan sebagai satuan 

pengawas kerja mandiri. 

4. Menginternalisasikan 

budaya membawa 

pelampung sebagai budaya 

dalam menanamkan niatan 

baik sebelum melaut 

sehingga terhindar dari 

risiko kecelakaan. 
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(FGD). Pedoman 

wawancara dan focus 

group discussion 

(FGD) 

dalam mewujudkan 

perilaku keselamatan dan 

kesehatan kerja cukup 

baik.  Mereka bersikap 

positif ketika hendak 

diberikan penyuluhan dan 

pemeriksaan kesehatan.  

Dalam kondisi cuaca yang 

tidak mendukung mereka 

juga memilih untuk tidak 

melaut. Namun untuk 

penggunaan alat 

keselamatan dan pelindung 

diri, mereka memilih 

bersikap untuk tetap pergi 

melaut meskipun tidak 

memenuhi standar yang 

dianjurkan (3) tindakan 

nelayan pancing dalam 

mewujudkan perilaku K3 

dimulai dengan 

mempersiapkan bekal, 

melakukan pemeriksaan 

kondisi perahu serta 

memastikan kondisi cuaca, 

membawa jerigen maupun 

gabus sebagai alternatif 

pelampung serta 
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menggunakan topi, baju 

lengan panjang dan celana 

panjang ketika melaut. 

Demi keselamatan, mereka 

juga sangat 

memperhatikan budaya 

pamali dan pantangan-

pantangan melaut yang 

menjadi kepercayaan 

nelayan pancing setempat. 

9 Kajian 

Keselamatan 

Kerja Nelayan 

Purse Seine di  

Pelabuhan 

Perikanan 

Samudra (Pps) 

Kutaraja, 

Banda Aceh 

(Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa 

Kelautan dan 

Perikanan 

Unsyiah 

Volume 3,, 

Nomor 4: 189-

203 

November 2018 

Faktor 

keselamatan 

kapal perikanan 

di laut sangat 

penting 

terutama 

ketersediaan 

alatkeselamatan 

kapal harus 

tersedia dan 

kondisinya baik 

 Metode penelitian 

yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah metode survei.  

Metode survei 

digunakan sebagai 

teknik penelitian yang 

melalui pengamatan 

langsung terhadap 

suatu gejala atau 

pengumpulan 

informasi melalui 

pedoman wawancara, 

dan kuisioner. Jumlah 

sampel yang di ambil 

sebanyak 10%  

dari populasi kapal 

purse seine yang 

1.Variabel 

Dependen: pengaruh 

persepsi  nelayan 

2.Variabel 

Independen: alat 

keselamatan kapal 

Berdasarkan hasil 

penelitian terkait kajian 

keselamatan kerja nelayan 

di PPS Kutaraja, Banda 

Aceh dapat disimpulkan 

bahwa secara umum 

keberadaan dan penerapan 

alat keselamatan kerja 

pada semua kapal 

berukuran 11 GT sampai  

dengan lebih 61 GT adalah 

sebesar 63%, artinya 

hanya 37% yang tidak  

mempunyai/menerapkan 

alat-alat keselamatan pada 

kapal-kapal yang diteliti  

(n=21). Pada kapal 11 GT-

20 GT penggunaan alat 

Perlu adanya penyuluhan 

penerapan alat 

keselamatan kerja. 
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ISSN. 2527-

6395) 

tersedia di Pelabuhan 

Perikanan Samudera  

(PPS) Kutaraja, 

Banda Aceh. Metode 

pengumpulan data 

dilakukan dengan 

metode purposive 

sampling. 

 

keselamatan sebesar 45%, 

pada kapal 21 GT-30 GT 

penggunaan alat 

keselamatan sebesar 60%, 

pada kapal 31 GT-50 GT 

sebesar 65%, pada kapal 

51 GT-60 GT 

penggunaanya sebesar57% 

dan kapal lebih  besar dari 

61 GT penggunaanya 

sebesar 86%. Tingkat 

penerapan dari alat-alat 

keselamatan rata-rata 

62.6%. Nelayan sudah 

memahami arti dari 

peralatan keselamatan 

kerja hanya saja 

ketersediaan dan jumlah 

belum memadai. 

Berdasarkan analisis 

terhadap persepsi nelayan, 

alat keselamatan kerja 

mempunyai pengaruh 

terhadap persepsi nelayan 

sebesar  

1,83% selebihnya sebesar 

98,17% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar 
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kesediaan alat keselamatan 

kerja. Alat-alat 

keselamatan yang tersedia 

di atas kapal terdiri dari 

GPS, radio SSB, kompas, 

jaket penolong, 

pelampung, kacamata, 

sarung tangan, sepatu 

kerja, derek, perkakas, 

P3K dan alat pemadam api 

ringan (APAR) sedangkan 

yang belum tersedia adalah 

peta. 

10. Analisis Stresa 

Kerja dan Upaya  

Intervensi  

Psikologi 

Kerekayasaan 

dalam 

Mengatasi  

Stress 

Kerja  Nelayan 

Tradisional 

Tanjung Peni  

Citangkil dan 

Leleyan Grogol  

Pesisir Pantai 

Cilegon  (Vol. 2, 

Masalah yang  

Menyebabkan 

stress pada 

nelayan  yaitu: 

1)kondisi alam 

tidak menentu,  

2)tingkat 

pendidikan 

rendah, 3)pola 

kehidupan 

konsumtif,  

4)hasil 

tangkapan 

kurang 

maksimal 

 Teknik Purposive 

sampling. Populasi 

dalam penelitian   

berjumlah sek itar 

4000 nelayan. Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan 

kuesioner, 

wawancara, alat 

deteksi stress. 

Teknik wawancara 

menggunakan 

pedoman wawancara 

stress kerja.  
 

1.Variabel 

Dependen: stress 

kerja nelayan 

2.Variabel 

Independen: 

lingkungan kerja, 

cara kerja, 

manajemen K3 

1. Streas kerja cukup 

tinggi pada nelayan 

tradisional di Tanjung Peni 

Citangkil dan leleyan 

Grogol pesisir pantai 

Cilegon Banten 

2. Stres kerja pada 

kelompok nelayan Leleyan 

Grogol lebih tinggi 

dibandingkan dengan stres 

kerja pada kelompok 

nelayan Tanjung Peni 

Citangkil  

3. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa yang 

1. Perhatian pemerintah, 

khususnya Tim Kesehatan 

Kerja dan Puskesmas 

Kecamatan perlu lebih 

optimal dalam membantu 

manajemen K3 

2. Pos UKK harus lebih 

meningkatkan fungsi dan 

perannya untuk membantu 

para nelayan memahami 

stress kerja 

3. Program penerobosan 

terbaru tentang psikologi 

kerekayasaan perlu lebih 

dikembangkan oleh 
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No. 1,   Maret  

2017   pp 35 – 

45) 

5)kurangnya 

program 

pemerintah 

terhadap 

nelayan 

menyebabkan stress kerja 

pada nelayan di pesisir 

Pantai Cilegon Banten 

adalah: a)lingkungan kerja 

tidak mendukung (suhu 

udara, goncangan, limbah 

industri, dan kebisingan 

dari mesin kapal), b) cara 

kerja yang tidak 

ergonomis, c)manajemen 

K3 buruk 

4. Diperlukan penerobosan 

terbaru mengenai 

psikologi untuk membantu 

mengatasi stress kerja 

yang dihadapi nelayan  

berbagai komponen, baik 

pemerintah, swasta, LSM, 

dan pemerhati nelayan. 
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Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa telah ada penelitian sebelumnya 

yang berhubungan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Nelayan. 

Namun dalam penelitian kali ini akan mengkaji lebih dalam tentang Perilaku 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Nelayan Patorani di Desa Tamasaju 

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar baik sebelum melaut, pada 

saat melaut, dan setelah melaut. Dalam penelitian ini, peneliti membahas 

tentang faktor terjadinya kecelakaan akibat kerja, menyikapi kecelakaan 

akibat kerja, dan pencegahan terjadinya kecelakaan akibat kerja baik sebelum 

melaut, pada saat melaut, dan setelah melaut. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu kualitatif dengan metode penelitian studi kasus ialah suatu rangkaian 

ilmiah yang dilakukan secara terinci dan mendalam tentang suatu program, 

peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, kelompok orang, 

lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang 

peristiwa tersebut. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut secara keseluruhan berbeda. 

Baik dari segi persepsi kajian maupun dari segi metodologi. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimana gambaran Perilaku Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja pada Nelayan Patorani di Desa Tamasaju Kecamatan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar terkhusus pada pengetahuan, sikap, dan 

kepercayaan. 

2. Tujuan Khusus 

Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui pengetahuan tentang perilaku kesehatan dan 

keselamatan kerja pada nelayan patorani di Desa Tamasaju Kecamatan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar baik sebelum melaut, pada saat melaut, 

dan setelah melaut. 

b. Untuk mengetahui sikap tentang perilaku kesehatan dan keselamatan kerja 

pada nelayan patorani di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara 



 
 

32 
 

Kabupaten Takalar baik sebelum melaut, pada saat melaut, dan setelah 

melaut. 

c. Untuk mengetahui kepercayaan tentang perilaku kesehatan dan 

keselamatan kerja pada nelayan patorani di Desa Tamasaju Kecamatan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar baik sebelum melaut, pada saat melaut, 

dan setelah melaut. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 

1. Manfaat Ilmiah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

menjadi bahan informasi mengenai studi Perilaku Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja pada Nelayan Patorani di Desa Tamasaju Kecamatan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar. 

2. Bagi Institusi 

Memberikan informasi bagi kampus tentang Perilaku Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja pada Nelayan Patorani di Desa Tamasaju Kecamatan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar. 

3. Bagi Program Studi 

Menambah bahan kepustakaan dan pengembangan keilmuan bagi 

civitas akademik terutama mengenai Perilaku Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja pada Nelayan Patorani di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam rangka 

memperluas wawasan pengetahuan mengenai Perilaku Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja pada Nelayan Patorani di Desa Tamasaju Kecamatan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

1. Defenisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Secara filosofi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah upaya untuk 

menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga 

kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan 

budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan dari segi 

keilmuan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja berarti suatu ilmu pengetahuan 

dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya 

kecelakaan penyakit akibat kerja. 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan upaya untuk 

meningkatkan derajat kesejahteraan baik secara fisik, mental dan sosial bagi 

pekerja di semua jabatan, pencegahan kesehatan yang disebabkan oleh 

kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja saat bekerja, penempatan dan 

pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan 

dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi dan sebagai adaptasi pekerjaan 

kepada manusia dan setiap manusia kepada jabatannya (International Labour 

Organization, 1995). 

Menurut Mangkunegara dalam (Sebastianus, 2015). Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin 

keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada 

khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk 

menuju masyarakat adil dan makmur. Keselamatan dan kesehatan kerja 

merujuk kepada kondisi fisiologis dan psikologis tenaga kerja yang 

diakibatkan oleh lingkungan kerja. Penyebab keselamatan kerja memiliki 

beberapa indikator yaitu: 

a. Keadaan lingkungan kerja 

1) Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang 

kurang diperhitungkan keamanannya 
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2) Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak 

3) Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya 

b. Pemakaian peralatan kerja 

1) Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak 

2) Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik 

Pengaturan penerangan 

Menurut Suma’mur dalam (Widodo, 2015) keselamatan kerja 

merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan 

tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. 

Ada tiga prinsip dasar tentang keselamatan dan kesehaan kerja: 

a. Pekerjaan harus berada pada lingkungan yang aman, sehat dan selamat 

b. Kondisi pekerjaan harus sesuai dengan pekerja 

c. Pekerjaan haruslah sesuatu yang nyata sebagai prestasi individu, 

pemenuhan kebutuhan secara pribadi dan untuk pelayanan masyarakat 

umum. 

Konsep Kesehatan dan Keselamatan Kerja ialah sebagai upaya 

perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat 

selama bekerja di tempat kerja (Buntarto, 2015). 

Secara umum, keselamatan kerja merupakan suatu bentuk keadaan yang 

menghindarkan kesalahan dan kerusakan kerja yang diakibatkan oleh pekerja 

(Widodo, 2015). Sedangkan kesehatan kerja adalah kondisi kesehatan yang 

bertujuan untuk pekerja mendapatkan derajat kesehatan, baik jasmani, rohani, 

mental dan sosial dengan melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap 

gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja 

(Buntarto, 2015). 

Keselamatan dan kesehatan kerja sesuatu yang harus dipahami oleh 

setiap muslim. Ada beberapa hal yang dapat membahayakan kesehatan dan 

keselamatan kerja yaitu hazard (bahaya kerja). Hazard bisa saja berasal dari 

lingkungan kerja maupun dari diri pekerja itu sendiri dan salah satunya adalah 

akibat perilaku tidak aman yang dilakukan oleh pekerja saat bekerja. Aspek 
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perilaku pekerja merupakan faktor terbesar timbulnya kecelakaan kerja 

maupun penyakit akibat kerja.  

Sebagai muslim janganlah kita pelit dalam urusan kesehatan dan 

keselamatan kerja. Mengabaikan kesehatan dan keselamat membiarkan 

membiarkan paparan hazards dan melakukan perilaku tidak aman termasuk 

perbuatan yang mencampakkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Allah tidak 

pernah membebani para hamba-Nya dengan sesuatu yang membahayakan 

(merugikan) diri mereka atau pun dari mereka kemudian membahayakan 

orang lain, baik bahaya tersebut terdapat pada makanan, minuman, transaksi 

keuangan atau pun lainnya term asuk bahaya pada saat kerja. Di antara bentuk 

ditiadakannya bahaya (dharar) dari kaum Muslimin adalah manakala Allah 

menghapuskan hal-hal yang menyulitkan dan sulit atas umat ini. Yaitu 

sebagaimana firman- Nya: 

ا وُسْعَهَا   
َ 
ل هُ نَفْسًا اِّ

ّٰ 
فُ الل ِّ

 
ا يُكَل

َ
 ل

Terjemahnya: 

"Allah tidak membebani suatu jiwa (seseorang) melainkan sesuai 

dengan kemampuannya" (Q.S. Al-Baqarah: 286). 

 

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia: 

Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuatu yang 

sanggup dilakukannya, karena agama Allah dibangun di atas asas 

kemudahan, sehingga tidak ada sesuatu yang memberatkan di dalamnya. 

Prinsip ergonomi yang merupakan azas dari K3 juga memiliki makna 

yang serupa yakni fitting the job to the man, sesuaikan pekerjaan dengan 

manusia meliputi karakteristik manusia, kemampuan manusia. Karena 

“Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan” hal ini sesuai dengan 

K3 bahwa segala paparan hazards harus dihilangkan. “Sesuatu yang 

membahayakan harus diantisipasi semampunya” hal ini sesuai dengan 

program K3 sebaiknya lebih ke preventif dan promotif daripada kuratif. 

“Sesuatu yang berbahaya tidak boleh dihilangkan dengan hal yang sama 

bahayanya” hal ini sesuai dengan engineering control pada K3 bahwa 
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sesuatu yang berbahaya (misalnya material berbahaya) bisa diganti 

(disubstitusi) dengan yang yang tidak berbahaya, tidak bias diganti dengan 

hal yang sama bahayanya. Jika tidak bisa disubstitusi bisa menggunakan 

metode engineering control lain seperti mengganti proses, mengurung 

proses, atau dengan work practice control atau bahkan dengan alat 

pelindung diri (APD). “Suatu hal yang bahayanya lebih besar (parah) dapat 

dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan”, hampir mirip dengan point 

sebelumnya bahwa sesuatu yang berbahaya (misalnya material berbahaya) 

bisa diganti (disubstitusi) dengan yang mempunyai tingkat bahaya lebih 

rendah. “Menolak terjadinya kerusakan (hal yang merugikan) didahulukan 

atas upaya meraih suatu kemashlahatan (hal yang menguntungkan)”, hal 

ini sesuai dengan slogan K3 yakni “safety first” atau “utamakan 

keselamatan” yang artinya keselamatan harus didahulukan. 

Alangkah indahnya hidup ini jika kita berada dalam suatu kondisi 

atau lingkungan yang aman dan sehat. Kemana- mana kita tidak 

merisaukan akan bahaya yang mengancap baik jiwa maupun harta benda. 

Sebagaimana Allah SWT awalnya menciptakan alam semesta ini dengan 

kondisi dan lingkungan yang aman. Namun karena nafsu umatnya 

membuat semua menjadikan kondisi menjadi tidak aman dan sehat. 

2. Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak 

dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak 

membawa keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan 

kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat 

yang dapat mengakibatkan kecelakaan (Widodo, 2015). Keselamatan dan 

kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang 

memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu kecelakaan dan meneliti 

apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak. 

Kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin 

kesempurnaan dan kesehatan jasmani dan rohani pada tenaga kerja serta hasil 
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karya dan budayanya (Buntarto, 2015). Tujuan keselamatan dan kesehatan 

kerja yaitu: 

a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan d1an kesehatan kerja 

baik secara fisik, sosial, dan psikologis 

b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya 

selektif mungkin 

c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya 

d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi 

pegawai 

e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja 

f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan 

atau kondisi kerja 

g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja 

3. Manfaat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Fungsi Kesehatan Kerja 

1) Identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya 

kesehatan di tempat kerja 

2) Memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian ddan 

praktek kerja termasuk desain tempat kerja 

3) Memberikan saran, informasi, pelatihan dan edukasi tentang kesehatan 

kerja dan APD 

4) Melaksanakan surveilan terhadap kesehatan kerja 

5) Mengelola P3K dan tindakan darurat 

6) Terlibat dalm proses rehabilitasi (Dani Sucipto, 2014). 

b. Fungsi Keselamatan Kerja 

1) Antisipasi, identifikasi dan evaluasi kondisi dan praktek berbahaya 

2) Membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program 

3) Menerapkan, mendokumentasikan, dan menginformasikan kepada 

rekan kerja dalam hal pengendalian bahya dan program pengendalian 

bahaya 
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4) Mengukur, memeriksa kembali keefektivan pengendalian bahaya dan 

program pengendalian bahaya (Dani Sucipto, 2014). 

Manfaat Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Islam di mana 

mengajarkan semata-mata mengerjakan sesuatu itu bukan hanya sekedar 

menyelesaikan tugas tetapi karena Allah, karena Allah telah menjanjikan 

ganjaran baik terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. 

Sebagaimana firman Allah Swt: 

 
ُ
مْ تشَْك

ُ
ك
َ 
عَل
َ
هٖ وَل نْ فَضْلِّ تَبْتَغُوْا مِّ يْهِّ وَلِّ نُوْا فِّ

ُ
تَسْك هَارَ لِّ

 وَالن َ
َ
يْل

َ 
مُ ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
هٖ جَعَل حْمَتِّ نْ ر َ  رُُوْ وَمِّ

Terjemahnya: 

“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, 

supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari 

sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu 

bersyukur kepada-Nya.” (Q.S Al-Qasas: 73) 

 

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia: 

Allah memberi karunia kepada para hamba-Nya berupa rahmat yang 

luas; Dia telah menciptakan bagi mereka siang dan malam agar mereka 

mendapatkan manfaat dari keadaan keduanya yang silih berganti secara 

teratur, Allah telah menetapkan pergerakannya dengan perhitungan, sehingga 

manusia dapat memanfaatkan kegelapan malam yang membawa ketenangan 

dan ketentraman, serta memanfaatkan cahaya siang untuk bekerja mencari 

penghidupan. 

Ayat di atas menjelaskan tentang pergantian siang dan malam itu 

menunjukkan waktu bekerja dan istirahat di mana untuk meminimalisir 

kelelahan di tempat kerja sebagai akibat tekanan fisik dan gangguan otot 

akibat kerja dapat mengganggu menciptakan suasana kerja yang nyaman 

(ergonomis) dan aman sebagian perusahaan – perusahaan melalui undang – 

undang No. 13 tahun 2003 Pasal 77 Paragraf 4 mengenai waktu kerja 

meliputi: tujuh jam satu hari dan empat puluh jam satu minggu untuk enam 

hari kerja dalam satu minggu dan delapan jam satu hari dan empat puluh jam 

satu minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu. Perlu ditumbuhkan dan 
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dilakukan oleh setiap orang yang terlibat didalamnya dapat berbuat baik satu 

dengan lainnya dan mengurangi bahaya tidak aman, kerusakan lingkungan 

dan peralatan akibat kerja. 

B. Tinjauan tentang Nelayan 

1. Pengertian Nelayan  

Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 2016, nelayan adalah setiap orang 

yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Penangkapan ikan 

adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 

dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan 

dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, menangani, dan/atau 

mengawetkannya. 

Nelayan merupakan suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir 

dengan mata pencaharian utama yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang 

terdapat di lautbaik berupa ikan, rumput laut, terumbu karang dan kekayaan 

laut lainnya (Rosni, 2017). Disamping itu juga nelayan dapat diartikan 

sebagai petani ikan yang melakukan budidaya ikan di tambak dan keramba di 

pantai. 

Sebagaimana Firman Allah Swt: 

بَسُوْنَهَاۚ وَ 
ْ
يَةً تَل

ْ
ل نْهُ حِّ جُوْا مِّ تسَْتَخْرُِّ

ا و َ ي ً حْمًا طَرُِّ
َ
نْهُ ل وْا مِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
تَأ بَحْرَُ لِّ

ْ
رَُ ال

يْ سَخ َ ذِّ
َ 
تَرَُ  وَهُوَ ال

مْ 
ُ
ك
َ 
عَل
َ
هٖ وَل نْ فَضْلِّ تَبْتَغُوْا مِّ يْهِّ وَلِّ رَُ فِّ كَ مَوَاخِّ

ْ
فُل
ْ
رُُوَْ   ال

ُ
 تشَْك

Terjemahnya: 

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu 

dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu 

mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu 

melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari 

(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.” (Q.S 

An-Nahl:14) 

 

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia: 

Dan mereka pun mengingkari adanya mukjizat-mukjizat yang nyata ini 

dan sama sekali tidak mengakuinya, padahal hati mereka meyakini 

kebenarannya dari sisi Allah; ini dikarenakan kezaliman dan kesombongan 
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mereka terhadap kebenaran. Maka perhatikanlah -wahai Rasul- bagaimana 

kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan dimuka bumi ini dengan 

berbagai kekafiran dan maksiat mereka, sungguh Kami telah binasakan dan 

hancurkan mereka seluruhnya. 

Ayat di atas menjelaskan agar nelayan dapat menangkap ikan-ikannya 

dan memakan daging yang segar darinya, dan dari lautan itu pula dapat 

mengeluarkan benda-benda yang bernilai tinggi, seperti mutiara, permata, dan 

semacamnya untuk menjadi perhiasan yang kamu pakai. Di samping itu, kita 

juga melihat perahu pembawa barang-barang berat dan bahan-bahan makanan 

dapat berlayar padanya dengan mudah atas izin Allah. Dan dia menundukkan 

laut agar kamu dapat memanfaatkannya dan mencari rezeki dari sebagian 

karunia-Nya yang terdapat disana, dan agar kamu selalu bersyukur atas 

nikmat-nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada kamu serta 

memanfaatkannya sesuai tujuan penciptaannya.  

Kriteria nelayan digolongkan menjadi empat tingkatan yaitu: 

a. Peasant-fisher (nelayan tradisional) biasanya lebih mengutamakan 

kebutuhan sendiri. Umumnya nelayan ini masih menggunakan alat 

tangkap tradisional seperti perahu tanpa mesin dan anggota keluarga 

sebagai tenaga kerja utama. 

b. Post-peasant fisher menggunakan alat penangkap ikan yang lebih maju 

seperti kapal motor. Penguasaan sarana terhadap kapal motor dapat 

membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan 

yang lebih jauh dan memperoleh daya tangkap lebih besar. Umumnya, 

nelayan ini masih beroperasi diwilayah pesisir.  

c. Commercial fisher yaitu nelayan yang berfokus pada keuntungan. Skala 

usahanya sudah besar dengan banyaknya tenaga kerja. Teknologi yang 

digunakan sudah lebih modern dan membutuhkan keahlian tersendiri 

untuk mengoperasika kapal maupun alat tangkapnya. 

d. Industrial fisher yaitu nelayan yang susunannya mirip dengan perusahaan 

agroindustri di negaramaju, secara relatif lebih banyak modal, pendapatan 

yang lebih tinggi dari pada perikanan sederhana, baik untuk pemilik 
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maupun awak perahu, dan menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku 

yang berorientasi ekspor. 

2. Alat Keselamatan Nelayan 

Berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 tahun 1970, 

pasal 12b, pasal 12c dan pasal 12 bahwa tenaga kerja diwajibkan:  

a. Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan 

b. Memenuhi dan menaatisemua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan 

kerja yang diwajibkan 

c. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan 

keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan 

diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khususditentukan lain oleh 

pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung 

jawabkan 

Pada tingkat Internasional IMO/ILO/FAO standar keselamatan kapal 

berukuran ≥ 24 m, sedangkan kapal berukuran < 24 m diberikan sepenuhnya 

kepada pemerintah setempat. Menurut data yang ditemukan, kapal perikanan 

berukuran kecil (panjang kapal < 24 m ) belum banyak diatur oleh 

pemerintah, sementara itu sebanyak 94% kapal berukuran kecil yang ada pada 

industri perikanan tangkap nasional. Saat ini belum ada peraturan khusus 

mengenai keselamatan kapal berukuran kecil, hal itu menunjukan bahwa 

keselamatan nelayan di Indonesia sampai saat ini belum diperhatikan dan 

belum ada kebijakan yang jelas dari pemerintah daerah dan pusat. Belum ada 

penerapan pengaturan tentang kepelautan kapal perikanan, serta belum 

tersedianya standar kapal penangkap ikan, standar alat keselamatan, standar 

operasi, standar pengawakan kapal dan standar keterampilan awak kapal 

menjadi masalah utama dalam pengembangan perikanan di Indonesia. 

Peralatan keselamatan kapal penangkap ikan berukuran kecil 

seharusnya dilengkapi sebagaimana pada tabel menurut (Danielson 2004). 
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Tabel 2.1  

Alat Keselamatan pada Nelayan 

Daftar Alat Keselamatan Nelayan                             Basic           1         2        3 

Pelampung penolong / Life bouy                                  ✓ 

Jaket penolong /  Life jacket                                         ✓ 

Lampu cerlang / flashlight                                            ✓ 

Bucket with rope                                                           ✓ 

Tali ikat ke kapal / Rope connected to vessel               ✓ 

Dayung / Paddle                                                           ✓ 

Kompas / Compass                                                       ✓ 

Peta laut / Sea chart / Navigation chart                                         ✓ 

FM Radio                                                                                        ✓ 

Pemadam Kebakaran                                                                      ✓ 

Global Positioning System (GPS)                                                   ✓ 

Radio VHF                                                                                      ✓ 

Mobile Phone                                                                                  ✓ 

Untuk perahu bermesin (tambahan) 

Layar dan tiang layar                                                    ✓ 

Suku cadang mesin                                                       ✓ 

Bahan bakar cadangan                                                  ✓ 

Sumber: Danielson (2004) 

C. Tinjauan tentang Nelayan Patorani 

1. Sejarah Nelayan Patorani 

Patorani berasal dari bahasa Makassar yang terdiri atas dua suku kata, 

yakni “pa” dan “torani”. Kata “pa” dapat diartikan sebagai pelaku suatu 

sistem pencaharian, dalam hal ini yang dimaksud adalah nelayan. Sedangkan 

kata “torani” dapat bermakna ganda, dimana berasal dari kata tobarani yang 

berarti orang berani. Kata yang dimaksudkan sebagai orang yang dapat 

menangkap ikan terbang haruslah orang yang berani, mengingat wilayah 

tangkapan nelayan patorani meliputi daerah Selat Makassar, Kalimantan 

Timur hingga perairan Fak-fak. Makna lainnya berarti ikan terbang, yakni 
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sejenis ikan di laut yang memiliki kemampuan terbang sesaat di permukaan 

air. Sehingga kata “patorani” merujuk pada sekelompok nelayan yang khusus 

mencari dan menangkap ikan terbang. Adapun ikan terbang yang dicari bukan 

untuk memburu jenis ikannya, tetapi memburu telurnya yang merupakan 

komoditas ekonomi dengan nilai jual yang tinggi karena sangat terkenal di 

mancanegara dan diekspor hingga ke Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan 

(Khaerunnisa, 2018). 

Selain itu, kata “torani” dalam sejarahnya dianggap berasal dari kata 

“toa’rani” yang berarti nenek Rani. Ikan ini dianggap sebagai nenek atau toa’ 

karena itu ikan terbang oleh masyarakat Galesong disebut juga torani. 

Menurut mitos, daeng Rani atau nenek Rani ini adalah gadis cantik yang 

menceburkan dirinya ke dalam laut lalu berubah menjadi ikan. Dari mitologi 

tersebut, para nelayan beranggapan bahwa ikan terbang merupakan 

penjelmaan dari gadis perawan yang cantik. Sehingga muncul pengetahuan, 

untuk memanggil ikan terbang agar bertelur di alat tangkap yang disebut 

pakkaja (bubu apung) yaitu dengan bersenandung sambil memanggil nama 

Daeng Rani (Data Primer, 2020). 

Wilayah Galesong, Kabupaten Takalar ialah salah satu wilayah yang 

sudah lama menjadikan telur ikan terbang sebagai primadona oleh para 

nelayan sekitarnya, yakni sejak abad ke-17. Sehingga wajar jika memang 

komunitas nelayan di Galesong dikenal sebagai komunitas nelayan patorani 

yang khusus memburu ikan terbang bahkan ke perairan Irian dan perbatasan 

Australia (Nasruddin, 2015). 

Sebagai komunitas yang tumbuh di wilayah pesisir, nenek moyang 

patorani memiliki kepercayaan bahwa laut menyimpan kekuatan gaib. 

Mereka percaya bahwa di laut, terdapat kekuatan gaib yang dapat 

memberikan kesejahteraan dalam kehidupan mereka atau bahkan 

sebnasraliknya, tergantung pada cara mereka memberikan perlakuan pada 

laut. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan yang tumbuh secara turun temurun 

bahwa alam semesta termasuk laut merupakan suatu bagian integral dari sang 

pencipta. Konsep pengetahuan yang berkembang ialah bahwa sang pencipta 
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menciptakan laut dan menyerahkan penjagaanya pada makhluk-makhluk gaib 

yang dapat memberikan mereka kebajikan atau keburukan. 

Kelompok masyarakat nelayan patorani memiliki kebiasaan yang 

sangat berbeda dari nelayan lain. Kepercayaan nelayan patorani terhadap 

makhluk gaib laut diwujudkan dalam bentuk ritual. Nelayan patorani sering 

melakukan beberapa ritual yang anggap akan mendatangkan kebaikan. 

Sebaliknya mereka yang tidak melakukan ritual akan mendatangkan bencana 

baik berupa bencana alam maupun berupa penyakit. Hal ini kemudian yang 

masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Galesong, sehingga nelayan 

patorani dan tetap memertahankan ritual yang ada (Nurlina, 2015). 

Walaupun dalam perkembangannya, sudah terdapat akulturasi budaya, 

termasuk beberapa ritual sebelum melaut, patorani yakni sejak islam masuk 

ke wilayah Galesong. Misalnya ialah salah satu yang tahap harus 

dilaksanakan dalam patorani mengunjungi kuburan yang dianggap keramat di 

wilayah pesisir Galesong. Namun semenjak islam masuk, terjadi evolusi 

sebelum nelayan patorani melaut. Tahap ini mulai ditinggalkan karena tidak 

lagi sesuai dengan ajaran islam, namun esensinya tetap dipertahankan dalam 

tahap ritual lain yang memiliki nilai islami, karena sebagian besar masyarakat 

muslim di Galesong masih memiliki kepecayaan terhadap hal-hal mistik. 

Salah satu contohnya asimilasi antara budaya nenek moyang dan islam ialah 

melakukan barazanji atau melantunkan doa dan pujian kepada Allah dan 

Nabi Muhammad (Syaekhu, 2017). 

Oleh karena itu ritual nelayan patorani merupakan kegiatan yang sudah 

menjadi satu keharusan para nelayan patorani pergi memburu telur ikan 

terbang. Selain itu untuk pemenuhan kebutuhan secara ekonomi, pedoman 

dalam mengelola pencaharian atau sebatas budaya turunan nenek moyang, 

tradisi yang dilakukan sebelum melaut ini juga dilakukan sebagai spirit bagi 

para nelayan patorani dalam menghadapi kehidupan kesehariannya. Karena 

bagi mereka dan masyarakat pesisir sekitar, ritual yang dilakukan sangat sarat 

akan makna mereka mempercayai apabila ritual ini tidak dilaksanakan 

mereka akan mengalami berbagai musibah dan hambatan ketika melaut, dan 
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apabila budaya melaut telur ikan terbang dan keturunan mereka tidak akan 

bias sejahtera dan menerima musibah berkepanjangan (Khaerunnisa, 2018). 

2. Proses Kerja Nelayan Patorani 

a. Karateristik Sosial Budaya Nelayan Patorani 

Perilaku khas dari nelayan patorani saat bekerja adalah menerapkan 

dua macam pengetahuan tradisional yang disebut dengan erang, merupakan 

penjabaran dari “pangngassengang” (pengetahuan), yaitu Erang 

passimombalang (pengetahuan pelayaran) dan Erang pakboya-boyang 

(pengetahuan penangkapan) (Wenifrida, 2017). 

1) Erang Passimombalang (Pengetahuan Pelayaran) 

Penerapan erang passimombalang pada proses kerja patorani, terutama 

ditujukan pada tahap persiapan dan proses produksi. Pada tahap persiapan, 

dilakukan pembentukan kelompok kerja dengan menggunakan prinsip “Siri 

na pace”, yaitu kasih sayang (pacce) terhadap sesama manusia. Hal ini 

berwujud tanggung jawab moral papalele untuk membantu kaum kerabatnya 

yang mengalami kesusahkan husandengan cara memberikan pekerjaan 

kepadanya. Sebaliknya kaum kerabat yang diberikan pekerjaan akan merasa 

malu (Siri’) jika tidak melakukan dengan baik pekerjaan yang diberikan 

kepadanya.  

Dengan demikian “siri na pacce” menunjukkan arti kebersamaan, 

kekeluargaan dan kesatuan yang dijunjung tinggi dalam menanggung rasa 

suka dan duka dalam melakukan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. 

Penerapan erang passinombalang pada upacara ritual, dimulai pada tahap 

persiapan upacara sampai pada tahap pelaksanaan, yang berwujud doa-doa 

yang diucapkan oleh Sanro (dukun) dan Juragan pada saat upacara 

berlangsung, sedangkan wujud tindakan adalah saat Juragan naik ke 

perahunya, juragan mengambil air laut dan disapukan ke perahu. Tindakan 

tersebut mempunyai makna “Wudhu” bagi perahu, karena juragan 

menganggap perahu itu menyerupai manusia yang diciptakan atas kehendak 

Tuhan. Sementara tindakan tersebut dilakukan, terjadi dialog imajiner antara 

perahu dan juragan, untuk mengetahui apakah perahu dapat digunakan dan 
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keselamatan seluruh awak kapal dapat terjamin. Sedangkan penerapan erang 

passimombalang pada proses produksi yaitu ilmu perbintangan untuk 

mengetahui musim, iklim dan keselamatan pelayaran. (Wenifrida, 2017) 

2) Erang Pakboya-Boyang (Pengetahuan Penangkapan) 

Erang pakboya-boyang juga diterapkan pada proses produksi yaitu 

juragan mencelupkan tangannya sampai sebatas siku ke dalam air laut, untuk 

merasakan kehangatan tertentu yang menandakan bahwa ditempat tersebut 

banyak terdapat ikan Torani, hal ini jga diperkuat oleh torani-torani (ikan 

terbang) yang beterbangan disekitar perahu. Jika banyak torani yang cara 

terbangnya sangat rendah berarti torani tersebut siap untuk bertelur, jika 

terbangnya tinggi berarti, tidak mengandung telur (Anwar, 2016). 

Sebelum Pakkaja (alat tangkap) diturunkan ke laut, juragan akan 

membaca doa yang intinya memohon kepada Allah untuk mendapatkan 

rezeki yang baik dan diberkati oleh Allah. Selesai membaca doa, seluruh 

awak perahu harus diam sejenak sambil mengamati ikan-ikan yang 

beterbangan dan arah angin agar saat pakkaja diturunkan tidak akan 

bertabrakan ataupun masuk ke bawah perahu.  

Selama pakkaja dioperasikan, mesin perahu dimatikan sehingga perahu 

dan pakkaja hanyut terbawa arus. Sambil menunggu ikan masuk ke dalam 

pakkaja, juragan dan sawi akan menyanyikan lagu-lagu porno. Hal ini 

dilakukan karena dalam pandangan patorani, ikan torani adalah “tobarani” 

yang telah lama meninggalkan kekasih atau istrinya ke medan perang 

sedangkan alat tangkap (pakkaja) digambarkan sebagai tempat berkumpulnya 

para istri dan kekasih tobarani, sehingga untuk mengundang tobarani masuk 

perangkap dinyanyikanlah lagu-lagu porno untuk membangkitkan gairah dan 

nafsuh tobarani agar masuk ke tempat istri dan kekasihnya berada (Amir, 

2017). 

Kedua macam pengetahuan tradisional ini merupakan satu kesatuan 

yang utuh, berwujud pengetahuan lahir dan batin. Pengetahuan lahir adalah 

interaksi antara patorani dengan alam sekitarnya, sedangkan pengetahuan 

bathin adalah interaksi patorani dengan penciptanya. Namun pada saat ini, 
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kemampuan erang sudah mengalami pergeseran, sebagai gantinya adalah 

teknologi penangkapan (Wenifrida, 2017). 

b. Persiapan Penangkapan 

Bagi patorani menangkap ikan torani dan mengumpulkan telurnya di 

laut merupakan pekerjaan berat, karena akan mengarungi lautan yang 

sewaktu-waktu dapat membahayakan hidupnya. Oleh karena itu timbul 

anggapan dalam dirinya bahwa di dalam laut berdiam makhluk-makhluk 

halus yang mempunyai kekuatan gaib yang dapat menenggelamkan perahu 

dan kegagalan usahanya. Maka dari itu, patorani mengatasi hal tersebut 

dengan melakukan upacara ritual sebelum berangkat menangkap ikan. 

Upacara ritual ini kemudian berkembang menjadi aturan tidak tertulis yang 

digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan penangkapan ikan torani dan 

selanjutnya dikenal sebagai budaya patorani (Ansaar, 2015). 

Pelaksanaan upacara dimulai setelah disepakati bersama waktu yang 

tepat untuk memulai penangkapan telur ikan torani. Adapun orang-orang 

yang terlibat dalam pelaksanaan upacara yaitu, sanro orang yang memimpin 

jalannya upacara, juragan adalah orang yang memimpin operasi penangkapan 

ikan torani dan pengumpulan telurnya, istri juragan adalah orang yang 

mempersiapkan ssegala bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam 

upacara dan sawi yaitu orang yang akan turut serta dalam operasi 

penangkapan ikan torani dan pengumpulan telurnya.  

Upacara patorani terbagi dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. Tahap persiapan yaitu memeriksa dan memperbaiki peralatan 

yang akan digunakan untuk penangkapan ikan torani dan pengumpulan 

telurnya. Tahap persiapan terdiri dari parenta pakkaja, appasili biseang, 

parenta pocci kappala, accaru-caru. Tahap pelaksanaan yaitu upacara yang 

dilakukan oleh juragan menjelang keberangkatannya (Nurlina, 2015). 

c. Proses Produksi 

Proses penangkapan ikan torani, nelayan patorani menggunakan perahu 

bermotor untuk efisiensi waktu, tetapi alat tangkap yang digunakan masih 

menggunakan alat tradisional yaitu pakkaja dan balla-balla. Pakkaja (bubu 
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apung) berbentuk selinder, terbuat dari bilah-bilah bambu dengan ukuran 

panjang 80 cm dan berdiameter 40 cm. Alat tangkap ini dilengkapi dengan 

daun kelapa yang berfungsi sebagai tempat bertelurnya ikan torani dan gosse 

(sejenis rumput laut) yang mempunyai aroma yang tajam berfungsi untuk 

menarik perhatian ikan torani untuk masuk ke alat tangkap tersebut. Pakkaja 

berfungsi untuk menangkap ikan torani, sedangkan balla-balla hanya untuk 

tempat bertelur. Cara pengoperasiannya adalah mengikat sejumlah 

pakkaja/balla-balla pada seutas tali yang panjang dengan jarak kurang lebih 

25 – 30 meter antara 1 pakkaja dengan yang lainnya. Ujung tali yang 

menghubungkan alat tangkap dengan perahu di pasangi lampu yang berfungsi 

sebagai tanda bahwa di tempat tersebut sedang dilakukan penangkapan ikan 

(Anwar, 2016). 

Hasil produksi ikan torani dan telurnya, dari tahun ke tahun mengalami 

penurunan produksi. Hal ini diduga, pada tempat tersebut telah terjadi over 

fising karena dengan modernisasi perikanan, nelayan-nelayan dari daerah lain 

dapat dengan mudah sampai ke lokasi tersebut dan mereka menangkap tanpa 

memperhitungkan kelestarian sumber daya laut (Riskayanti, 2018). 

d. Sistem Pemasaran 

Sistem pemasaran telur ikan torani berbeda dengan sistem pemasaran 

ikan pada umumnya, sebab telur ikan torani tidak ditujukan untuk masyarakat 

umum, melainkan untuk komoditi eksport, dengan tujuan utama negara 

Jepang. Sistem pemasarannya adalah punggawa menyerahkan hasil produksi 

kepada juragan (papalele) dan menentukan di mana hasil tersebut akan di 

jual, tanpa meminta persetujuan dari punggawa. Karena hasil produksi telur 

torani sepenuhnya milik papalele.  

Proses pemasaran tidak membutuhkan waktu yang lama, sebab masing-

masing juragan (papalele) sudah mempunyai jalur pemasaran yang telah 

dibina sejak dahulu, sehingga ada saling pengertian antara juragan (papalele) 

dan pedagang/eksportir dengan kesepakatan harga yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak, walaupun sebenarnya tidak ada 

keterikatan untuk menjual kepada pihak-pihak tertentu. Tetapi kenyataan 
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menunjukkan bahwa juragan (papalele) lebih senang menjual hasil 

produksinya secara tetap pada pedagang/eksportir yang telah dikenalnya. Hal 

ini juga dilakukan untuk menjaga kemungkinan seandainya juragan 

(papalele) memerlukan pinjaman uang, maka dengan mudah akan 

diperolehnya dari pedagang/eksportir tersebut dan mereka juga tidak segan 

untuk meminjamkan uang kepada juragan (papalele) (Wenifrida, 2017). 

e. Sistem Bagi Hasil 

Sistem bagi hasil ditetapkan sendiri oleh juragan (papalele), tanpa 

musyawarah dengan punggawa, sehingga juragan hanya menyetujuinya saja. 

Sistem bagi hasilnya yaitu dari penghasilan kotor dikeluarkan 20 % (biaya 

penyusutan alat), kemudian dihitung besarnya biaya operasional. Setelah 

dikurangi dengan biaya operasional, selanjutnya akan dikurangi lagi 25 % 

sebagai bagian untuk juragan (papalele). Sisanya dibagi menjadi 1 bagian 

perahu, 1 bagian untuk mesin, 1 bagian untuk punggawa dan 1 bagian untuk 

setiap sawi. Bagian perahu akan menjadi milik juragan (papalele)  dan bagian 

mesin menjadi milik punggawa (Wenifrida, 2017). 

Perbedaan besarnya bagian yang diterima, tidak dipersoalkan oleh 

punggawa dan sawi, sebab baik punggawa maupun sawi merasa cara ini 

mampu menjamin kelangsungan hidup dan keluarganya, di samping itu pula 

adanya jaminan tidak tertulis dari juragan (papalele) untuk memberi jaminan 

sosial dan ekonomi terhadap punggawa dan sawi, sehingga mereka merasa 

terlindungi dan terjamin hidupnya (Syaekhu, 2017). 

Selain itu, perasaan tidak dirugikan dalam sistem bagi hasil tersebut 

adalah ikan-ikan torani yang diperoleh selama musim penangkapan menjadi 

milik juragan dan sawi, sedangkan untuk sawi dapat memperoleh pula 

tambahan pendapatan dari menjual ikan-ikan lain yang dipancing selama 

melakukan perjalanan pulang ke rumah. Dengan keadaan seperti itu, 

memberikan keuntungan diantara hubungan kerja papalele – juragan – sawi. 

3. Identifikasi Potensi Bahaya pada Nelayan Patorani 

Kegiatan penangkapan ikan pada nelayan patorani mempunyai 

lingkungan kerja yang berbahaya maka dari itu perlu diawasi. Karena 
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memilik potensi bahaya, langkah-langkah pencegahan harus dilakukan untuk 

mengeliminir atau bahkan menghilangkan potensi risiko bahaya atau 

kecelakaan tersebut. Menurut Suma’mur (1995), definisi kecelakaan adalah 

kejadian tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat menimbulkan cacat 

dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Langkah-langkah dalam 

meningkatkan standar keselamatan dalam usaha perikanan terus dilakukan, 

tetapi standar keselamatan kapal perikanan tetap saja masih lebih rendah 

dibandingkan dengan kapal komersial lainnya. Keselamatan merupakan 

segala sarana dan upaya untuk mencegah terjadinyasuatu kecelakaan kerja. 

Peningkatan standar keselamatan juga diikuti dengan meningkatnya biaya 

untuk memenuhi standar tersebut. Solusi mudah untuk masalah ini 

diantaranya adalah memastikan kapal ‘layak laut’, awak yang kompeten, alat-

alat keselamatan yang cukup, serta kesadaran baik nelayan maupun pihak 

pengelola perikanan untuk menerapkan prosedur-prosedur keselamatan.  

Sebuah penelitian tentang keselamatan kerja di laut Indonesia, 

dilakukan dengan mengambil contoh dari 66 unit kapal perikanan di Tegal 

(pukat tarik), Pekalongan (pukat cincin) dan Cilacap (longline mini dan jaring 

insang). Hasilnya menunjukkan bahwa 68 orang nelayan meninggal dunia 

karena kecelakaan di laut. Kecelakaan yang terjadi antara lain; kapal 

tenggelam (46 %), tercebur ke laut (27 %), sakit dan kelelahan (20 %) serta 

kecelakaan ketika operasi penangkapan ikan (7 %). Kecelakaan yang terjadi 

ketika operasi penangkapan ikan dilakukan dapat disebabkan oleh kurangnya 

kompetensi nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap, kurang atau tidak 

adanya informasi dan latihan penanggulangan keadaan daruratserta 

kurangnya penerangan dalam operasi penangkapan ikan di malam hari 

(Suharyanto, 2016). 

Aktivitas nelayan patorani pada saat penelitian, secara urut dapat dilihat 

pada siklus berikut: 
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Pemindahan 

perlengkapan 

melaut di atas kapal 

Persiapan di darat 

Berlayar menuju 

daerah 

penangkapan telur 

ikan torani 

Persiapan alat 

tangkap bubu apung 

(pakkaja) 

Penurunan bubu 

apung (pakkaja) 

Penurunan bubu 

apung (pakkaja) 

 

Pengangkatan bubu 

apung (pakkaja) 

Pengeringan telur 

ikan terbang 

Berlayar menuju 

kampung asal 

Hasil tangkapan 

diberikan kepada 

juragan 

Unloading hasil 

tangkapan 

SIKLUS ALUR KERJA 

NELAYAN PATORANI 
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Keterangan : 

Tabel 2.2 

Alur Proses Kerja dan Identifikasi Potensi Bahaya pada Nelayan Patorani  

No Alur Proses Kerja Urutan Kegiatan Potensi Bahaya Kemungkinan Kategori Kecelakaan Pencegahan 

1 Persiapan di Darat 

- Pengecekan peralatan 

dan kebutuhan 

melaut 

 

- Persiapan BBM dan 

oli samping 

 

 

 

 

- Persiapan mesin 

 

 

 

 

- Pengecekan bubu 

apung (pakkaja) 

- Pengecekan bubu 

apung (pakkaja) 

 

 

- Jirigen jatuh 

mengenai 

anggota tubuh 

- bocor/rusaknya 

jirigen dan drum 

 

- Rusak mesin 

- Kunci pas jatuh 

mengenai 

anggota tubuh 

 

- Tercebur ke laut 

- Sedang  

 

 

 

- Sedang  

 

 

- Sedang  

 

 

- Sedang 

- Besar 

 

 

 

- Kecil 

 

- Tidak Parah 

 

 

 

- Tidak Parah 

 

 

- Tidak Parah 

 

 

- Tidak Parah 

- Tidak Parah 

 

 

 

- Tidak Parah 

- Membuat Checklist 

 

 

 

- Memakai Alat 

Pelindung Diri 

(APD) 

- Mengecek 

kelayakan jirigen 

dan drum 

-  Service rutin 

- Memakai APD 

 

 

 

- Memakai APD 

2 
Pemindahan 

perlengkapan melaut ke 

atas Kapal 

- Pemindahan dan 

pemasangan motor 

tempel ke kapal 

 

 

 

 

- Tangan terluka 

- Bahu memar 

- Terbentur 

- Tergelincir 

- Mesin jatuh 

mengenai anggota 

tubuh 

- Sedang  

- Besar 

- Besar 

- Besar 

- Kecil  

 

 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Parah 

 

 

- Memakai APD 

 

- Membersihkan jalan 

yang dilalui 

- Menggunakan katrol 
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- Pemindahan jirigen 

BBM dan drum oli 

 

 

 

 

 

 

- Pengangkatan alat 

tangkap bubu apung 

(pakkaja) 

 

 

 

- Terbentur  

- Jirigen jatuh 

mengenai anggota 

tubuh 

- Tergelincir  

- ABK (sawi) jatuh 

ke laut 

 

- Bahu memar 

- Terjatuh 

- Tangan terluka 

 

 

- Besar  

- Kecil  

 

- Sedang  

- Kecil 

 

 

 

- Besar 

- Besar 

- Sedang  

 

 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

 

-  Tidak parah 

- Tidak parah  

 

 

 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

 

 

-  Memakai APD 

 

 

- Membersihkan 

jalan yang dilalui 

 

 

 

- Memakai APD 

3 

Berlayar menuju Daerah 

Penangkapan Telur Ikan 

torani 

- Melepas tali tambat 

kapal 

 

 

 

- Punggawa 

menyalakan mesin 

 

 

 

 

 

 

- Punggawa 

- Tangan terluka 

- Terbentur 

- ABK (sawi) 

tercebur 

 

- Tangan terluka 

- Punggawa 

tercebur ke 

perairan 

- Gangguan 

pernapasan akibat 

asap dari mesin 

 

- Menabrak kapal 

- Besar 

- Besar 

- Kecil 

 

 

- Besar 

- Kecil 

 

 

- Besar  

 

 

 

- Besar  

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

 

 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

 

 

- Tidak parah 

 

 

 

- Tidak parah 

- Memakai APD 

 

 

 

 

- Memakai APD 

- Memakai 

pelampung 

 

- Memakai masker 

 

 

- ABK lain 

membantu 
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mengarahkan kapal 

keluar dari pelabuhan 

menuju daerah 

penangkapan telur 

ikan torani 

 

lain 

- Kapal 

bocor/tenggelam 

- Baling mesin 

tersangkut sampah 

- Hilang arah 

 

- Kecil 

 

- Sedang 

 

- Kecil 

 

- Parah 

 

- Tidak parah 

 

- Parah  

 

mengarahkan kapal 

- Mengecek 

kelayakan kapal 

- Menjaga kebersihan 

laut 

- Membawa GPS 

4 
Persiapan alat tangkap 

bubu apung (pakkaja) 

- Menyusun bubu 

apung (pakkaja) 

- Tangan terluka 

- Kedinginan 

- Apabila terjadi 

hujan petir dapat 

tersambar 

petir/terkena air 

hujan 

- Besar  

- Sedang   

- Kecil 

 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

 

 

 

 

 

 

- Memakai APD 

- Memakai jaket  

- Dipasang alat 

penangkal petir 

 

 

 

 

 

5 
Penurunan bubu apung 

(pakkaja) 

- Menurunkan bubu 

apung (pakkaja) 

dari kapal ke laut 

 

 

 

 

 

 

- Nelayan mengatur 

bubu apung 

(pakkaja) di 

- Tangan terluka 

- Kedinginan 

- Apabila terjadi 

hujan petir dapat 

tersambar 

petir/terkena air 

hujan 

 

 

- Tenggelam 

 

- Kedinginan 

- Besar  

- Sedang   

- Kecil 

 

 

 

 

 

 

- Besar 

 

- Sedang 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

 

 

 

 

 

 

- Tidak parah 

 

- Tidak parah 

- Memakai APD 

- Memakai jaket 

- Dipasang alat 

penangkal petir 

 

 

 

 

 

- Memakai 

pelampung 

- Memakai baju 
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permukaan laut 

 

 

 

 

 

- Nelayan menunggu 

bubu apung 

(pakkaja) selama 

1x24 jam atau 

sampai bubu apung 

(pakkaja) penuh 

dengan telur ikan 

terbang  

 

 

- Apabila terjadi 

hujan petir dapat 

tersambar 

petir/terkena air 

hujan 

 

- ABK (sawi) 

tercebur ke laut 

- Tergelincir 

 

- Kecil 

 

 

 

 

 

- Kecil 

 

- Besar 

 

- Tidak parah 

 

 

 

 

 

- Tidak parah 

 

- Tidak parah 

panjang 

- Tidak 

memakai/membawa 

barang berjenis 

logam 

 

 

- Menyediakan ban 

pelampung 

- Membersihkan jalan 

yang dilalui 

6 
Pengangkatan bubu 

apung (pakkaja) 
 

- Penarikan tali bubu 

apung (pakkaja) 

yang telah penuh 

dengan ikan terbang 

 

 

- Pengangkatan bubu 

apung (pakkaja) 

 

 

 

- Telur ikan terbang di 

- ABK (sawi) 

tercebur ke laut 

- Alat jatuh 

mengenai anggota 

tubuh 

 

- ABK (sawi) 

tercebur ke laut 

- Terkena mesin 

kapal 

 

- Terpeleset 

- Kecil 

 

- Sedang 

 

 

 

- Kecil  

 

- Sedang  

 

 

- Sedang 

- Tidak parah 

 

- Tidak parah 

 

 

 

- Tidak parah 

 

- Tidak parah 

 

 

- Tidak parah 

- Memakai APD 

- Menyediakan ban 

pelampung 

- Dilakukan perlahan 

 

 

- Menyediakan ban 

pelampung 

- Memakai APD 

 

 

- Membersihkan jalan 
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pindahkan ke wadah  

 

 

 

- Tangan terluka 

 

 

 

 

- Sedang 

 

 

 

 

- Tidak parah 

 

 

 

yang dilalui 

- Memakai APD 

7 
Penurunan bubu apung 

(pakkaja) 

- Menurunkan bubu 

apung (pakkaja) 

dari kapal ke laut 

 

 

 

 

 

 

- Nelayan mengatur 

bubu apung 

(pakkaja) di 

permukaan laut 

 

 

 

 

 

- Nelayan menunggu 

bubu apung 

(pakkaja) selama 

1x24 jam atau 

- Tangan terluka 

- Kedinginan 

- Apabila terjadi 

hujan petir dapat 

tersambar 

petir/terkena air 

hujan 

 

 

- Tenggelam 

 

- Kedinginan 

 

- Apabila terjadi 

hujan petir dapat 

tersambar 

petir/terkena air 

hujan 

 

- ABK (sawi) 

tercebur ke laut 

- Tergelincir 

- Besar  

- Sedang   

- Kecil 

 

 

 

 

 

 

- Besar 

 

- Sedang 

 

- Kecil 

 

 

 

 

 

- Kecil 

 

- Besar 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

 

 

 

 

 

 

- Tidak parah 

 

- Tidak parah 

 

- Tidak parah 

 

 

 

 

 

- Tidak parah 

 

- Tidak parah 

- Memakai APD 

- Memakai jaket 

- Dipasang alat 

penangkal petir 

 

 

 

 

 

- Memakai 

pelampung 

- Memakai baju 

panjang 

- Tidak 

memakai/membawa 

barang berjenis 

logam 

 

 

- Menyediakan ban 

pelampung 

- Membersihkan jalan 

yang dilalui 
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sampai bubu apung 

(pakkaja) penuh 

dengan telur ikan 

terbang  

8 
Pengeringan Telur Ikan 

Terbang 

- Pengeringan telur 

ikan terbang 

menggunakan bambu 

dengan bantuan 

cahaya matahari 

 

 

- Pemindahan telur 

ikan terbang yang 

sudah kering ke 

dalam karung 

- ABK (sawi) 

tercebur ke laut 

- Terpeleset  

 

- Sakit punggung 

 

 

- Sakit punggung 

-  Kecil 

 

- Besar  

 

- Kecil 

 

 

- Kecil 

- Tidak parah 

 

- Tidak parah 

 

- Tidak parah 

 

 

- Tidak parah 

- Menyediakan ban 

pelampung 

- Membersihkan jalan 

yang dilalui 

- Melakukan 

peregangan otot 

 

- Melakukan 

peregangan otot 

9 
Berlayar menuju 

kampung asal 

- Mengarahkan kapal 

menuju kampung 

asal 

 

- Merapikan alat 

tangkap 

- Hilang arah 

- Kapal terbalik 

 

 

- Tangan terluka 

- Terbentur 

- Tergelincir 

- Kecil 

- Kecil 

 

 

- Besar 

- Sedang 

- Sedang  

- Parah 

- Parah  

 

 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Membawa GPS 

- Pengecekan rutin 

 

 

- Memakai APD 

- Memakai 

pelampung 

 

10 
Unloading Hasil 

Tangkapan 

- Memasang tali 

tambat kapal 

 

 

 

- Tangan terluka 

- Terbentur 

- Tergelincir 

 

 

- Besar 

- Besar 

- Besar 

 

 

-  Tidak parah 

-  Tidak parah 

-  Tidak parah 

 

 

- Memakai APD 

 

- Membersihkan 

lantai kapal 
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- Pemindahan karung 

telur ikan 

- Tangan terluka 

- Terbentur 

- Tergelincir 

- Karung terjatuh 

mengenai anggota 

tubuh 

- Sedang 

- Besar 

- Besar 

- Sedang 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Tidak parah 

- Memakai APD 

- Membersihkan 

kapal menggunakan 

alat bantu katrol 

11 

Hasil tangkapan 

diberikan kepada 

Juragan 

- Punggawa 

memberikan hasil 

tangkapan kepada 

juragan 

- Sakit punggung 

 

- Terjatuh 

- Kecil 

 

- Sedang 

- Tidak parah 

 

- Tidak parah 

- Melakukan 

peregangan otot 

- Berhati-hati  
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D. Tinjauan tentang Faktor Predisposisi Perilaku (Predisposing Factor) 

Faktor predisposisi merupakan faktor-faktor yang mempermudah 

terjadinya perilaku seseorang. Faktor-faktor ini mencakup pengetahuan dan 

sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut 

masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan ialah suatu hasil kegiatan mengetahui dari manusia atas 

kerjasama antara suatu subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui, 

segenap apa yang diketahui tentang sesuatu objek tertentu (Nurroh, 2017). 

Menurut Notoatmodjo dalam (Dharmawirawan et al., 2019), pengetahuan 

merupakan hasil penginderaan manusia terhadap sesuatu melalui indera yang 

dimiliki (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Jadi, pengetahuan ialah 

berbagai macam yang didapatkan oleh seseorang melalui panca indera. 

Menurut Daryanto dalam (Dharmawirawan et al., 2019), Pengetahuan 

mempunyai 6 tingkatan yaitu: 

a. Tahu (know), dimakasudkan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya.  

b. Memahami (comprehension), dimaksudkan sebagai mengingat sesuatu 

untuk dijelaskan dengan benar dan dapat menginterpretasikan materi 

tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (application), dimaksudkan sebagai kemampuan mengaplikasi 

materi yang telah dipelajari. 

d. Analisis (analysis), dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menjabarkan 

suatu materi tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan berkaitan 

satu sama lain. 

e. Sintesis (synthesis), merupakan kemampuan untuk menyusun perumusan 

baru di perumusan yang udah ada. 

f. Evaluasi (evaluating), berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu objek atau materi tertentu. 

Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang tidak disadari 

oleh pengetahuan. Penelitian Rogers mengungkapkan bahwa sebelum 
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seseorang membuat perilaku baru di dalam diri orang tersebut terjadi proses 

yang berurutan, yaitu: 

a. Kesadaran, dimana seseorang menyadari sesuatu ada pada dirinya dalam 

artian mengetahui terlebih dahulu terhadap suatu objek. 

b. Ada ketertarikan terhadap objek tersebut. Sikap dari seseorang sudah 

mulai timbul. 

c. Menimbang-nimbang apakah objek tersebut baik atau tidak terhadap 

dirinya sendiri. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik.  

d. Trial, dimana seseorang mulai mencoba untuk melakukan sesuatu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.  

e. Adopsi, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.  

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan cara wawancara atau 

angket yang menanyakan isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian 

atau responden. Pengetahuan dapat diperoleh melalui proses belajar yang di 

dapat dari pendidikan maupun dirumah. 

Dalam Al-qur’an menjelaskan bahwa mencari ilmu hukumnya wajib, 

dan sebagaimana jika kita berilmu maka di dunia kita berkehidupan dengan 

baik, karena ilmulah yang mengontrol diri kita terhadap aktivitas didunia, 

Allah berfirman:  

مْۚ وَاِّ 
ُ
ك
َ
هُ ل
ّٰ 
سِّ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِّ الل لِّ مَجّٰ

ْ
ى ال حُوْا فِّ

مْ تَفَس َ
ُ
ك
َ
 ل
َ
يْل ذَا قِّ مَنُوْْٓا اِّ

ّٰ
ينَْ ا ذِّ

َ 
هَا ال ي ُ

َ
 يٰٓا

َ
يْل ذَا قِّ

شُزُوْا
ْ
شُزُوْا فَان

ْ
وَْ   ان

ُ
مَا تَعْمَل هُ بِّ

ّٰ 
ت   وَالل مَ دَرَجّٰ

ْ
ل عِّ
ْ
وْتُوا ال

ُ
ينَْ ا ذِّ

َ 
مْْۙ وَال

ُ
نْك مَنُوْا مِّ

ّٰ
ينَْ ا ذِّ

َ 
هُ ال

ّٰ 
يَرُْفَعِّ الل

يْر    خَبِّ
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadilah: 11). 
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Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia: 

Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman agar melapangkan 

tempat duduk untuk yang lain jika mereka diminta hal itu, dan agar mereka 

berdiri dari majelis mereka untuk melakukan hal yang bermanfaat. Kemudian 

Allah menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang beriman dan berilmu 

bahwa mereka akan ditinggikan derajatnya di surga. Allah Maha Mengetahui 

segala perbuatan mereka, dan Allah akan membalas mereka atas perbuatan 

tersebut. Ibnu Umat meriwayatkan secara marfu’ bahwa Rasulullah melarang 

seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya agar dia 

dapat menempati tempat itu. Namun hendaklah mereka saling meluaskan dan 

melapangkan tempat bagi orang lain. 

Pengetahuan menurut Islam adalah suatu kewajiban untuk mendapatkan 

pengetahuan yang berguna dalam kehidupan manusia. Dengan demikian 

pengetahuan yang dimiliki pekerja mengenai prosedur kerja dapat diterapkan 

sesuai dengan proses pengamatan dan praktek melalui panca indera.  

2. Sikap 

Menurut (Damiati & Masdarini, 2017), sikap ialah merupakan suatu 

ekpresi perasaan seseorang untuk mengutarakan apa kesukaan atau 

ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Sikap merupakan suatu keadaan 

mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang 

memberikan pengaruh terhadap respon individu pada semua obyek dan 

situasi yang berkaitan dengannya. Dari sini sikap dapat digambarkan sebagai 

suatu kecenderungan subjek merespon suka atau tidak suka terhadap suatu 

objek.  

Sikap ini ditunjukkkan dalam berbagai derajat dan ukuran yang berbeda 

dan bergerak secara terus menerus. Newcomb seorang ahli psikologi sosial 

menyatakan bahwa sikap ini merupakan kesiapan untuk bertindak dan bukan 

dari dorongan sesuatu.  

(Damiati & Masdarini, 2017) mengemukakan bahwa ada tiga 

komponen yang membentuk struktur sikap yaitu: 

a. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. 
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b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek sikap. 

Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang 

adalah hal negatif. 

c. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu 

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak atau 

berperilaku terhadap obyek sikap. 

Menurut Daniel Kazt dalam (Damiati & Masdarini, 2017), 

mengklasifikasikan empat fungsi sikap, yaitu: 

1. Fungsi Utilitarian merupakan suatu fungsi yang berhubungan dengan 

prinsip-prinsip dasar imbalan dan hukuman 

2. Fungsi Ekspresi Nilai ialah dimana konsumen mengembangkan sikap 

terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, 

tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk itu 

mengekpresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya.  

3. Fungsi Mempertahankan Ego merupakan sikap yang dikembangkan 

oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan 

eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi 

mempertahankan ego.  

4. Fungsi Pengetahuan merupakan sikap membantu konsumen 

mengorganisasi infromasi yang begitu banyak yang setiap hari 

dipaparkan pada drinya. 

Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap terdiri dari beberapa 

tingkatan sikap, yaitu:  

a. Menerima (receiving) artinya orang tersebut mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan oleh objek. 

b. Merespon (responding) ialah memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu 

indikasi dari sikap. 

c. Menghargai (valuing) yaitu mengajak orang lain untuk mendiskusikan 

sesuatu masalah (kecenderungan untuk bertindak).  



63 
 

 

d. Bertanggung jawab (responsible) yaitu bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah merupakan 

sikap yang paling tinggi. 

Aktifitas berfikir sebagai karakter utama manusia mendapat perhatian 

yang istimewa dalam Al-Qur’an. Akal yang merupakan alat untuk berfikir 

disebutkan dalam Al-Qur’an, yang semuanya dalam bentu kerja (fi’ill) dan 

tidak satupun kata akal (‘aql) digunakan dalam bentuk kata benda. Allah 

berfirman:  

 
َ
ا
ْ
ى ال تِّ وَمَا فِّ وّٰ مّٰ ى الس َ ا فِّ

مْ م َ
ُ
ك
َ
رَُ ل

رُُوَْ  وَسَخ َ
َ 
تَفَك قَوْم  ي َ ِّ

 
ت  ل يّٰ

ّٰ
ا
َ
لِّكَ ل يْ ذّٰ  فِّ

نْهُ  اِّ  َ يْعًا م ِّ  رْضِّ جَمِّ

Terjemahnya: 

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang 

di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan 

Allah) bagi kaum yang berfikir (QS. Al-Jatsiyah: 13)” 

 

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia: 

Dan Allah -Subḥānahu- menundukkan bagi kalian apa yang ada di 

langit berupa matahari, bulan dan bintang-bintang, dan apa yang ada di bumi 

berupa sungai-sungai, pepohonan, langit-langit dan lain-lain. Sesungguhnya 

dalam hal ditundukkannya semua itu untuk kalian benar-benar terdapat bukti-

bukti atas kekuasaan Allah dan keesaan-Nya bagi orang-orang yang berfikir 

tentang ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran darinya. 

Kata ‘berfikir’ dalam ayat diatas merupakan hal yang sangat penting, 

dimana kalau Allah telah menghamparkan dan menundukkan untuk manusia 

alam raya ini maka pada saat yang sama manusia tidak boleh bersikap acuh 

dan pasif tapi harus mengambil sikap aktif dan dinamis. Kedinamisan ini 

diwujudkan dalam bentu menela’ah, melakukan tindakan dan memanfaatkan 

alam bagi kebaikan kehidupan umat manusia. Manusia dapat memiliki sikap 

positif terhadap objek jika melaksanakan suatu hal sesuai dengan objek 

tersebut, namun jika memiliki sikap yang negatif maka cenderung akan 

meninggalkan hal yang ada dari objek tersebut. Sebagai contoh sikap seorang 

dalam bekerja, setiap orang dianjurkan untuk memiliki sikap kerja keras 

terhadap usahanya. Dalam hal ini siakp kerja keras dengan mengikuti segala 

peraturan yang bermanfaat untuk dirinya, agama dan orang lain. 
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3. Kepercayaan 

Menurut Mowen dan Minor dalam Donni Juni (2017) kepercayaan ialah 

semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan 

yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya. Menurut 

Rousseau et al dalam Donni Juni (2017) Kepercayaan ialah wilayah 

psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya 

berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain. 

Kepercayaan (trust) adalah pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan 

antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling 

mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, 

melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan.  

Kata kepercayaan memiliki beberapa arti, yaitu: 

a. Iman kepada agama 

b. Keyakinan bahwa kebenaran itu sungguh ada, misalnya keyakinan kepada 

dewa-dewa dan makhluk halus 

c. Benar dan jujur 

d. Setuju kepada peraturan pemerintah atau pengurus 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan arti dari kepercayaan yaitu suatu 

anggapan bahwa sesuatu itu benar adanya. Kepercayaan yang dimaksud dala 

hal ini ialah kepercayaan atau keyakinan rakyat Indonesia kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan kepercayaan kepada keadaan yang gaib lainnya.  

Membicarakan tentang kepercayaan masyarakat, maka tak jauh beda 

dengan membahas tentang aliran kebatinan. Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI), kebatinan merupakan suatu ilmu yang menyangkut batin, 

kepercayaan bahwa pengetahuan kepada ketuhanan dapat dicapai dengan 

penglihatan batin, atau ilmu yang mengajarkan jalan menuju ke 

kesempurnaan batin. 

Pengobatan Tradisional (Supranatural Pada masyarakat Bugis dan 

Makassar, orang yang ahli mengobati penyakit secara tradisional biasa 

dinamakan dukun). Hakim dalam (Togobu, 2018) mengemukakan bahwa 

pengobatan tradisional dapat berupa penyembuhan penyakit yang dilakukan 

secara tradisional karena berasal dari nenek moyang atau berdasarkan 
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kepercayaan turun temurun dengan menggunakan bahan alami maupun 

melalui jasa seseorang yang dipercaya memiliki kekuatan tertentu untuk 

mengobati orang yang sedang sakit. Pengobatan yang juga dilakukan yaitu 

pengobatan medis. Pengobatan medis menggunakan obat dan dilakukan oleh 

tenaga medis dengan menggunakan cara, alat atau bahan yang sudah 

mendapat standar medis/kedokteran (Togobu, 2018). 

Pembentukan diri pada suku Makassar sangat ditentukan oleh 

lingkungan dan latar belakang budayanya. Ryder (dalam Bachrach, 2013) 

mengatakan bahwa nilai dan norma budaya tertanam pada diri individu sejak 

kanak-kanak yang kemudian dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari. Tradisi para pelaut suku Makassar ketika ingin berlayar 

mengarungi laut lepas dengan menggunakan kapal Pinisi mempercayai tradisi 

dari nenek moyang mereka sendiri dengan menyiram bodi kapal Pinisi 

menggunakan air laut. Hal ini telah dilakukan hampir semua pelaut sebelum 

memulai berlayar atau melaukan penyelaman. Ritual menyelam air laut yang 

dilakukan jelas khas, selain sebagai tolak bala juga berfungsi menghilangkan 

retak pada kapal yang diakibatkan terik matahari karena badan Pinisi terbuat 

dari bahan kayu besi. 

Adapun istilah yang sering didengar dari seorang pelaut atau falsafah 

dari seorang pelaut ialah “kualleangi tallanga na toalia” yang artinnya “lebih 

baik mati tenggelam dilautan dari pada pulang tidak mendapat apa-apa” 

falsafah tersebut sangat memberikan pengaruh luar biasa bagi mentalitas dan 

perilaku penyelam suku Makassar. Bentuk lain dari “pelaut-pelaut ulung” 

adalah “perantau”. Suku Makassar adalah salah satu suku bangsa Indonesia 

yang gemar merantau. Tidak hanya merantau di bumi nusantara, jelajah 

rantauan mereka bahkan mencapai Afrika Selatan. Sudah menjadi rahasia 

umum jika sukses di perantauan membutuhkan keteguhan hati dan kegigihan. 

Pada tataran metaforik, falsafah tersebut mengambil peran pada bagaimana 

orang suku Makassar atas memaknai diri mereka, yang tercermin pada sikap 

dan perilaku yang ulet, berani, tangguh, dan teguh pendirian  

Sebagaimana dalam firman Allah SWT: 
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رُ مَا بِّ  ا يُغَي ِّ
َ
هَ ل

ّٰ 
 الل

هِّ  اِّ  َ
ّٰ 
مْرُِّ الل

َ
نْ ا فَظُوْنَهٗ مِّ هٖ يَحْ فِّ

ْ
نْ خَل نْْۢ بَيْنِّ يَدَيْهِّ وَمِّ بّٰت  م ِّ ِّ

هٗ مُعَق 
َ
ّٰ ّٰ  ل ََ قَوْم  

 
َ
ا مَرَُد َ ل

َ
قَوْم  سُوْْۤءًا فَل هُ بِّ

ّٰ 
رَادَ الل

َ
ذَآْ ا مْ  وَاِّ هِّ نْفُسِّ

َ
ا رُوْا مَا بِّ ال  يُغَي ِّ

نْ و َ هٖ مِّ نْ دُوْنِّ هُمْ م ِّ
َ
 هٗۚ وَمَا ل

Terjemahnya: 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, dimuka dan di belakang, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri.  Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap kaum 

maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia“(Q.S. Ar-ra’d:11). 

 

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia: 

Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat yang datang kepada manusia 

silih berganti, sebagian dari mereka datang di waktu malam, sebagian dari 

mereka datang di waktu siang, menjaga manusia dengan perintah Allah dari 

beberapa takdir yang memang Allah tuliskan akan dicegah darinya, mencatat 

segala perkataan dan perbuatan manusia. Allah tidak merubah keadaan satu 

kaum, dari keadaan yang baik kepada keadaan buruk yang tidak mereka 

sukai, hingga mereka sendiri yang merubah apa yang mereka dapati dari 

keadaan syukur (menjadi keadaan kufur). Bila Allah hendak membinasakan 

suatu kaum, maka tidak ada yang dapat mencegah kehendak-Nya. Dan kalian 

-wahai manusia- tidak memiliki penolong yang mengurusi urusan kalian, 

yang kalian bisa berlindung kepadanya untuk menepis malapetaka yang 

menimpa kalian. 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa manusia tidak memiliki pelindung 

terhadap keburukan yang dikehendaki Allah, artinya bahwa manusia tidak 

bisa menghindar dari keburukan yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk 

terjadi dalam hidup manusia. Tapi manusia berhak untuk menjaga kesehatan 

dan keselamatan dirinya dari ancaman yang terjadi dalam pekerjaannya, 

manusia harus tetap berusaha untuk menyelamatkan diri dari berbagai bahaya 

yang mengintai di lingkungan sekitarnya. Masalah selamat atau tidak, hal 

itulah yang kemudian menjadi kuasa Allah untuk menentukan garis hidup 

manusia. Yang perlu digaris bawahi dari ayat ini adalah manusia harus mau 

berusaha untuk merubah keadaannya. 
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Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Dan bekerja 

mestilah dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah untuk mendapat 

kebahagian hidup berupa rezeki di dunia, disamping tidak melupakan 

kehidupan hari akhirat. Kerana itu dalam Islam hendaklah menjadikan kerja 

sebagai ibadah bagi keberkatan rezeki yang diperolehnya, lebih-lebih lagi 

sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat yang kekal abadi. 

Kepercayaan erat kaitannya dengan sosial budaya, sosial budaya adalah 

segala hal yang dicipta oleh manusia dengan oemikiran dan budi nuranina 

untuk dan / atau dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sosial budaya atau kebudayaan memiliki peran dalam kehidupan sosial 

manusia, diantaranya adalah: 

1) Sebagai pedoman dalam hubungan antara manusia dengan komunitas 

atau kelompoknya 

2) Sebagai simbol pembeda antara manusia dengan binatang 

3) Sebagai penunjuk atau tata cara tentang bagaimana manusia harus 

berperilaku dalam kehidupan sosialnya 

4) Sebagai modal dasar dalam pembangunan kehidupan manusia 

5) Sebagai suatu ciri khas setiap kelopok manusia 

Unsur kebudayaan yang universal yang umum ditemukan di seluruh 

dunia yakni: 

1) Sistem religi 

2) System kemasyarakatan organisasi sosial 

3) Bahasa 

4) Sitem pengetahuan 

5) Kesenian 

6) System mata pencaharian hidup 

7) Peralatan hidup dan teknologi  

Tingkat pencegahan berdasarkan level dan clark bahwa tingkat 

pencegahan dalam keperawatan komunitas dapat dilakukan pada tahap 

sebelum terjadinya penyakit (Prepathogenesis Phase) dan pada tahap 

(Pathogenesis Phase). 
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1. Prepathogenesis Phase 

Pada tahap ini dapat dilakukan melalui kegiatan pencegahan primer. 

Pencegahan primer ini dapat dilaksanakan selama fase pre pathogenesis. 

Pencegahan yang dimaksud adalah terjadi sebelum sakit dan diaplikasikan ke 

populasi sehat pada umumnya. Pencegahan primer merupakan usaha agar 

masayarakat yang berada dalam stage of health tidak jatuh kedalam stage 

yang lain yang lebih buruk. Pencegahan primer melibatkan tindakan yang 

diambil sebelum terjadinya masalah kesehatan dan mencakup aspek promosi 

kesehatan secara keseluruhan dari individu, keluarga dan kelompok 

masayarakat. Perlindungan kesehatan ditunjukkan untuk mencegah terjadinya 

masalah. Aspek perlindungan kesehatan dari pencegahan primer juga dapat 

melibatkan mengurangi atau menghilangkan faktor risiko sebagai cara untuk 

mencegah penyakit. Primer prevention dilakukan dengan dua kelompok 

kegiatan yaitu: 

a. Health promotion atau peningkatan kesehatan 

Yaitu peningkatan status kesehatan masyarakat, dengan melalui 

beberapa kegiatan: 

1) Pendidikan kesehatan atau health education 

2) Penyuluhan kesehatan masyarakat (PKM) 

b. General and spesific protection (perlindungan umun dan khusus) 

1) Perlindungan diri dari kecelakaan 

2) Perlindungan diri dari lingkungan kesehatan kerja 

2. Pathogenesis phase 

Pada tahap pathogenesis dapat dilakukan dengan dua kegiatan 

pencegahan yaitu: 

a. Sekodary prevention ( pencegahan sekunder) 

Yaitu pencegahan terhadap masyarakat yang masih sedang sakit, 

dengan dua kelompok kegiatan: 

1)  Early diagnosis and promp treatment (diagnosis dini dan pengobatan 

segara atau edekuat) antara lain melalui: pemeriksaan dini, 

pemeriksaan umum lengkap, pemeriksaan massal, survey terhadap 

kontak rumah. 
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2) Disability limitation (pembatasan kecacatan) Penyempurnaan dan 

intensifikasi terapi lanjutan pencegahan komplikasi, perbaikan fasilitas 

kesehatan, penurunan beban sosial penderita, dan lain-lain (Widyaloka, 

2017). 

b. Tertiary prevention (pencegahan tersier) 

Upaya pencegahan tersier dimulai pada saat cacat atau ketidakmampuan 

terjadi sampai stabil/menetap atau tidak dapat diperbaiki (irreversaible). 

Dalam pencegahan ini dapat dilaksanakan melalui program rahabilitas untuk 

mengurangi ketidakmampuan dan meningkatkan efesiensi hidup penderita. 

Kegiatan rehabilitas meliputi: aspek medis dan sosial. Pencegahan tersier 

yang dilaksanakan pada fase lanjut proses patogenese suatu penyakit atau 

gangguan kesehatan. Penerapannya pada upaya pelayanan kesehatan 

masyarakat melalui program PHN (public health nursing) yaitu merawat 

penderita penyakit kronis diluar pusat-pusat pelayanan kesehatan (Widyaloka, 

2017).  
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Teori Lawrence Green (2002); Notoadmodjo (2003) 

 

 

 

 

Predisposising Factors 

1. Pengetahuan 

2. Sikap  

3. Kepercayaan 

4. Keyakinan 

5. Nilai 

 

Enabling Factors 

1. Ketersediaan SDM 

kesehatan 

2. Keterjangkauan sarana 

kesehatan 

3. Komitmen masyarakat 

terhadap kesehatan 

4. Keterampilan yang  

Berkaitan dengan 

pencegahan penyakit 

Reinfocing Factors 

1. Keluarga 

2. Teman kerja 

3. Atasan 

4. Petugas kesehatan 

Perilaku  
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F. Kerangka Konsep 

 

Variabel Independen / Bebas             Variabel Dependen / Terikat     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

                     : Variabel Independen / Bebas 

                     : Variabel Dependen / Terikat     

                     : Variabel yang tidak diteliti                

 

Enabling Factors /  

Faktor Pendukung 

Sikap 

Kepercayaan 

Pengetahuan 

Reinforcing Factors / 

Faktor Pendorong 

Perilaku Nelayan 

Patorani 



 

72 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang 

menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah 

daripada melihat sebuah permasalahan. Selain itu, penelitian kualitatif 

digunakan untuk menggali, medekati atau memahami dan menemukan data 

secara mendalam dan mengandung makna (Tobing, 2016). 

Penelitian ini untuk menganalisis perilaku kesehatan dan keselamatan 

kerja pada nelayan patorani di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar. 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian yang saya ambil, maka penelitian ini 

berlokasi di Desa Tamasaju Kecamatan Galesog Utara Kabupaten takalar, 

sebagai tempat penelitian peneliti itu sendiri. 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan bulan Juli 2020 sampai selesai. 

C. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan pada penelitian ini adalah studi etnografi. Studi etnografi 

merupakan suatu metode atau eknik yang digunakan untuk menyelidiki 

masyarakat dan budaya dengan pengujian manusia, interpersonal, sosial dan 

budaya dalam segala kerumitannya. Etnografi merupakan suatu pendekatan 

penelitian yang mengacu pada proses dan metode menurut penelitian yang 

dilakukan dan hasilnya (Shagrir, 2017). Selain itu metodologi yang 

bersangkutan dengan mendeskripsikan orang dan bagaimana perilaku mereka, 

baik sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok, dipengaruhi oleh 

budaya atau subkultur dimana mereka tinggal dan bergerak (Draper, 2015:36; 

Hammersley and Atkinson, 2007). Berdasarkan pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa studi etnografi adalah studi kualitatif terhadap diri 
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individu atau sekelompok dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik 

kultural lebih mendalam secara sistematis dalam ruang dan waktu mereka 

sendiri.  

D. Informan Penelitian 

Penentuan informan yaitu menggunakan metode purposive sampling. 

Informan tersebut diantaranya:  

1. Informan kunci: 

Nelayan ikan terbang / torani yang merupakan penduduk asli setempat 

dengan masa kerja ≥ 3 tahun. 

2. Informan tambahan: 

a. Tokoh adat Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 

b. Aparat Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 

c. Petugas kesehatan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 

E. Sumber Data 

Berbagi sumber data dari penelitian ini yang membantu dalam 

mendapatkan atau mengumpulkan informasi mengenai perilaku kesehatan 

dan keselamatan kerja pada nelayan patorani di Desa Tamasaju Kecamatan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar diantaranya adalah: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang didapatkan melalui interview secara langsung dan 

dokumentasi yang terkait dengan tujuan penelitian berdasarkan protokol 

Covid-19 (dengan pemakaian APD dan physical distancing). 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari internet dengan melakukan studi pustaka 

dengan membaca, mencatat, dan mempelajari lengkap atau referensi seperti 

jurnal, website, skripsi, dan karya tulis ilmiah. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam studi etnografi, sejumlah data dikumpulkan dengan 

menghabiskan waktu di tempat meneliti, untuk memahami pola terbaik dari 

suatu kelompok budaya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

meliputi: 
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1. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam (in-depth interview) yang didalamnya 

berlangsung tanya jawab secara langsung berdasarkan protokol Covid-19 

(dengan pemakaian APD dan physical distancing) dan pembicaraan terlibat 

mengenai berbagai aspek permasalahan yang ingin diteliti. 

2. Studi Pustaka 

Dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kajian pustaka yang 

ada hubungannya dengan penelitian. 

3. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung 

ke lapangan terkait berdasarkan protokol Covid-19 (dengan pemakaian APD 

dan physical distancing). 

Observasi langsung ke lapangan diharapkan dapat mengoptimalkan 

hasil yang didapatkan. Peneliti dapat melihat langsung keadaan yang 

sebenarnya terjadi dilapangan. 

4. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan dokumentasi merupakan mencarari informasi 

melalui catatan peristiwa yang sudah terjadi, dapat berupa tulisan, gambar, 

atau dokumen yang berbentuk karya dari seseorang (Sugiyono, 2018). 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

instrumen peneliti utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. 

Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian membutuhkan alat atau 

saran yang membantu memudahkan pengambilan data di lapangan. 

Instrumen penelitian adalah fasilitas atau sarana yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan informasi terkait dengan apa yang ingin diteliti 

secara sistematis sehingga dapat mempermudah pengumpulan dan 

pengolahan data. Instrumen yang digunakan untuk membantu peneliti dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara, pedoman observasi, serta pedoman studi 

dokumentasi. 



75 
 

 

2. Buku catatan, kamera, perekam suara, serta alat lainnya yang 

mendukung dalam penelitian ini. 

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dilakukan secara 

interaktif melalui proses data reduction, data display, dan verification. 

Sedangkan menurut Spradeley dilakukan secara berurutan, melalui proses 

analisis, taksonomi, komponensial, dan tema budaya (Sugiyono, 2017). 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah mengumpulkan, 

mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan memilah-milah data untuk 

mendapatkan data yang penting menjadi sebuah informasi. 

Teknik analisis data mempunyai beberapa tahap yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Tahap reduksi data dalam penelitian ini yakni mulai dari merangkum, 

memilih hal yang penting, mengklasifikasikan data yang penting, mencari 

pola dan tema. Tahap reduksi data dapat menyederhanakan data hasil 

wawancara untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dapat berupa teks naratif dalam bentuk uraian, hubungan 

antara variable yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini akan 

menyajikan uraian mengenai Perilaku Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada 

Nelayan patorani di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten 

Takalar. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dilakukan dalam 

penelitian ini dilakukan secara terus menerus agar dapat memperoleh 

kesimpulan dengan bukti yang kuat. 

I. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data meliputi uji data (validitas internal), uji 

depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas 

ekternal/generalisasi) dan uji komfirmabilitas (obyektivitas).  
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Namun yang digunakan dalam pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Lebih spesifik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi 

sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan jalan/cara 

membandingkan hasil wawancara narasumber atau informan satu dengan 

narasumber/informan penelitian yang lain. 

2. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi di sini adalah adanya bahan pendukung untuk 

membuktikan data yang telah kita temukan. Sebagai contoh, data hasil 

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman/transkrip wawancara, 

foto-foto atau dokumen autentik untuk mendukung kredibilitas data. Selain 

itu hasil penelitian diperkuat dengan membandingkan hasil penelitian 

terdahulu (Sulistiyono, 2015). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Tamasaju merupakan Wilayah Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar. Tamasaju yang terletak pada pertengahan Kecamatan 

Galesong Utara. Luas wilayah Desa Tamasaju Sekitar 113 Ha yang di diami 

oleh Penduduk berjumlah 4.984 dan 1.400 KK. Adapun pekerjaan masyarakat 

di desa Tamasaju yaitu sebagian besar adalah 60% Bekerja sabagai Nelayan 

dan 40% bekerja sebagai Petani, Wiraswasta dll.  

Batas-batas wilayah desa Tamasaju meliputi: 

1. Sebelah Utara : Kelurahan Bontolebang 

2. Sebelah Timur : Desa Kale Mandalle Kabupaten Gowa 

3. Sebelah Selatan : Desa Bontosunggu 

4. Sebelah Barat : Selat Makassar 

Desa Tamasaju di dirikan pada tahun 1987 tetapi Desa Tamasaju masih 

dikatakan Desa deferatif (tidak sah). Pertama terbentuknya Desa Tamasaju 

hanya memiliki 3 Dusun yaitu: Dusun Sawakung, Dusun Beba, Dusun 

Campagayya. Yang di tunjuk sebagai kepala Desa pada saat itu adalah 

Almarhum Bapak Mustafa Haeruddin dan menjabat sebagai kepala Desa 

sementara sekitar 2 periode. Pada tahun 1992 baru di resmikan menjadi Desa 

Tamasaju, yang terpilih menjadi kepala Desa Pada saat itu Bapak Ahmad 

Toto. Pada masa jabatan Bapak Ahmad Toto. Diantara 3 Dusun, ada 2 Dusun 

yg di mekarkan, Dusun Beba dan Dusun Campagayya. Dusun Beba di 

pisahkan menjadi 2 Dusun yaitu Dusun Beba dan Dusun Borong Calla, 

sedangkan Dusun Campagayya di mekarkan menjadi 2 dusun yaitu Dusun 

Campagayya dan Dusun Campagayya Timur sampai pada saat ini Desa 

Tamasaju memiliki 5 dusun yaitu, Dusun Sawakung, Dusun Beba, Dusun 

Borong Calla, Dusun Campagayya, dan Dusun Campagayya Timur. 

Desa Tamasaju merupakan pusat perniagaan dimana mayoritas 

penduduk berprofesi sebagai Buruh Kerja, Petani, Nelayan sehingga sektor 

ini juga menjadi tumpuan hidup, sebagian besar penduduknya
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juga berprofesi sebagai PNS, Pedagang, Wiraswasta, Jasa dan lainnya. Petani 

sebanyak 219 jiwa, Nelayan sebanyak 150 jiwa dan diantaranya 61 orang 

sebagai nelayan patorani, PNS sebanyak 128, Wiraswasta/pedagang 

sebanyak 125 jiwa, Buruh tani sebanyak 54 jiwa, Jasa sebanyak 76 jiwa, 

Penggarap sebanyak 123 jiwa, Tukang kayu sebanyak 25 jiwa, Tukang batu 

124 jiwa, dan lainnya sebanyak 91 jiwa. 

Desa Tamasaju memiliki jumlah penduduk sebesar 4.984 jiwa dengan 

perbandingan penduduk laki-laki sebesar 2.663 jiwa, sedangkan perempuan 

sebesar 2.817 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.400 jiwa. 

Tingkat pendidikan yang terdapat di Desa Tamasaju dimulai dari TK 

(57 orang), SD (102 orang), SMP (52 orang), SMA (39 orang), Diploma / 

Sarjana (12 orang). Keadaan tingkat pendidikan di Desa Tamasaju sebagian 

besar berpendidikan terakhir SD dan paling dominan terendah ialah Diploma 

/ Sarjana (Profil Desa Tamasaju, 2020). 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tamasaju Kecamatan Gelesong Utara 

Kabupaten Takalar. Penelitian dilakukan pada tanggal 13 Oktober – 13 

November 2020. Pada saat melakukan penelitian Informasi yang diperoleh 

langsung melalui wawancara mendalam kepada informan dengan melihat 

pedoman wawancara, menggunakan lembar observasi dan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan akibat Covid-19 yang terjadi pada saat 

melakukan penelitian.  
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1. Karakteristik Informan 

Tabel 4.1  

Karakteristik Informan 

No Informan Usia 
Lama 

kerja 

Masa 

kerja 

Pendidikan 

terakhir 
Pekerjaan 

1 U. R 48 6 bulan 30  tahun SD Punggawa 

2 D 33  6 Bulan 15 tahun SMA 

ABK 

(Anak Buah 

Kapal) / Sawi 

3 S 51  6 Bulan 28 tahun SD 

ABK 

(Anak Buah 

Kapal) / Sawi 

4 D.S 62 6 Bulan 25 tahun SD Punggawa 

5 R.N 35 6 Bulan 15 tahun SMP 

ABK 

(Anak Buah 

Kapal) / Sawi 

6 A.M 25  6 Bulan 10 tahun SMP 

ABK 

(Anak Buah 

Kapal) / Sawi 

7 D.N 25  6 Bulan 10  tahun  SMP 

ABK 

(Anak Buah 

Kapal) / Sawi 

8 A.K 53 5 jam 10 tahun SMA Tokoh Adat 

9 S 47 7 jam 4 tahun S1 Aparat Desa 

10 Y 29 8 jam 3 tahun S1 
Petugas 

Kesehatan 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.1, informan terdiri dari  7 orang nelayan patorani 

diantaranya 1 orang juragan, 1 orang punggawa, dan 5 orang ABK, 1 orang 

petugas kesehatan, 1 orang aparatur desa serta 1 orang tokoh adat. Informan 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang, berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 2 orang dengan variasi umur mulai dari 25 tahun sampai 62 tahun. 

Lama kerja informan Patorani selama 6 bulan dengan pembagian shift kerja, 

dimana saat 2 orang nelayan patorani bertugas menurunkan bubu apung, 3 

orang nelayan patorani lainnya melakukan aktivitas lain seperti memasak 

ataupun beristirahat dan dilakukan secara bergantian, kemudian 1 orang 

bertugas sebagai juru mudi kapal (punggawa).  Adapun masa kerja informan 

Patorani mulai dari 10 tahun sampai dengan 30 tahun. Secara umum, tingkat 

pendidikan informan berbeda-beda dengan 3 orang sekolah dasar, 3 orang 
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sekolah menengah pertama, 2 orang sekolah menengah atas, dan 2 orang 

strata satu. 

Informan dalam penelitian ini bermukim di Desa Tamasaju dan 

memiliki wilayah kerja di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar. Informan dipilih berdasarkan kriteria. Penelitian dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti seperti nelayan Patorani, 

punggawa Patorani, penyuluh kesehatan, aparatur desa dan tokoh adat yang 

bersedia diwawancarai. 

2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu upaya pemberian 

perlindungan kepada tenaga kerja dan orang lain dari potensi yang dapat 

menimbulkan bahaya dan mengancam kesehatan pekerja. Bagi nelayan yang 

notabene sebagai pekerja di sektor informal, K3 menjadi sangat penting 

karena tingginya faktor risiko kerja yang harus dihadapi oleh nelayan. Oleh 

karena itu, penerapan perilaku K3 yang sesuai sangat dibutuhkan untuk 

menghindarkan nelayan dari kecelakaan kerja. 

a. Pengetahuan Nelayan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan 

nelayan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari aspek pengetahuan, nelayan patorani kurang 

memahami secara teknis penerapan kesehatan dan keselamatan kerja itu yang 

seperti apa. Mereka hanya mengartikan bahwa konsep keselamatan adalah 

ketika mereka hendak melaut dalam keadaan selamat dan sehat, meminta 

perlindungan kepada Allah SWT serta pulang dari melaut juga tetap dalam 

keadaan selamat dan sehat. 

”Apabila ingin selamat saya meminta doa kepada Allah SWT, berdoa 

untuk meminta keselamatan dan kesehatan.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Keselamatan itu pasti dijaga, yang jelas kita sehat, selalu berdoa kepada 

Allah SWT minta keselamatan dan kesehatan insha Allah perjalan kita 

menjadi lancar.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 
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Informan juga menambahkan bahwa keselamatan bagi nelayan juga 

tidak dapat dilepaskan pada aspek kehati-hatian terhadap kondisi kapal 

sebelum berangkat melaut. 

“Tergantung dari mesin kapal, apabila mesin kapalnya bagus pasti kita 

akan selamat, jadi kita harus menjaga mesin kapal.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

“Apabila ingin selamat kita harus melihat kapal yang akan di pakai dan 

memeriksa mesin kapal tersebut agar selamat sampai ke laut dan pada 

saat pulang.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Dari hal ini, mereka kurang memahami apa yang dimaksud dengan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 tersebut, mereka hanya 

beranggapan bahwa keselamatan didapat apabila berdoa kepada sang pencipta 

dan tergantung kepada kondisi kapal.  

b. Pengetahuan tentang Alat Pelindung Diri 

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan Alat 

Pelindung Diri pada nelayan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 

aspek pengetahuan, nelayan patorani mengetahui tentang APD yang 

digunakan saat melaut dan mereka menganggap penting dari penggunaan 

APD tersebut. Namun, semua informan belum menerapkan penggunaan 

APD, mereka hanya menjadikannya sebagai panjangan dan dipakai saat 

dirasa penting. Karena mereka beranggapan bahwa penggunaan APD dapat 

membatasi gerak saat bekerja.  

“Alat pelindung diri, seperti pelampung. Nanti pada saat berenang saya 

baru menggunakan pelampung tersebut agar tidak tenggelam.” 

 (D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

“Iya ada lengkap, seperti pelampung. Pelampung tersebut kadang dipakai 

saat kita turun di laut untuk membersihkan kapal.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

Alasan lain bahwa penggunaan pelampung tidak terlalu dibutuhkan 

karena mereka sudah terbiasa melaut tanpa menggunakan pelampung.  

Mereka lebih memilih untuk menggantikan fungsi dari pelampung dengan 

benda lain yang sifatnya juga dapat mengapung. 

“Saya mengetahuinya, seperti tali, bambu, jergen (tempat minyak). Jergen 

ini di pakai apabila ingin turun ke laut sebagai pengganti pelampung.” 
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(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

Pendapat bahwa Alat Pelindung Diri dianggap penting namun hanya 

menimbulkan kerumitan karena dianggap peruntukannya tidak selamanya 

hanya digunakan saat turun ke laut. 

“Penting, karena itu yang utama. Kita tidak mendapatkan izin apabila 

alat pelindung diri di kapal tidak lengkap. Tetapi, alat pelindung diri 

tersebut jarang digunakan karena membuat kita tidak nyaman.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

“Tidak terdapat bahaya, terkadang di atas kapal kita jarang 

menggunakan pakaian karena cuaca panas.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

Untuk penggunaan Alat Pelindung Diri, informan menyatakan bahwa 

ada beberapa yang digunakan sebagai kelengkapan ketika pergi melaut. 

Namun tidak semua anjuran penggunaan Alat Pelindung Diri tersebut 

digunakan, hanya beberapa yang digunakan yang dianggap memberikan 

manfaat yang besar ketika pergi melaut. 

“Semacam alat untuk keselamatan. Seperti pelampung, baju panjang, 

kacamata dan sarung tangan. Tetapi, itu jarang di gunakan. APD itu 

harus digunakan agar selamat. 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

“Kacamata, baju panjang, tetapi kacamata hanya di gunakan untuk 

bergaya saja. 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

Informan menyadari dari pengalaman mereka bahwa Alat Pelindung 

Diri memang bermanfaat karena dapat membantu mereka untuk mengurangi 

risiko terjadinya kecelakaan akibat kerja maupun risiko-risiko lain. 

“Penting karena kita terus menerus di laut, nanti ada apa-apanya.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

“Kalau di tengah laut tidak digunakan, karena misalnya pelampung tidak 

mungkin digunakan terus menerus, di pakai untuk jaga-jaga karena kita 

tidak tahu apa yang bakal terjadi, jangan sampai tiba-tiba ada ombak 

besar menghamtam kapal, jadi di pakai saat ada ombak besar.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

Selain itu, beberapa informan juga menambahkan bahwa terkadang 

mereka menggunakan kacamata, baju panjang sebagai alternatif lain untuk 

meminimalisir keterpaparan sinar matahari. 

“Kacamata juga di pakai kalau cuaca panas.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 
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Informan juga menyatakan bahwa ada dampak/risiko ketika tidak 

menggunakan Alat Pelindung Diri, sehingga sangat berpengaruh pada 

Kesehatan dan Keselamatan Nelayan Patorani. 

“Ada resikonya bisa saja nanti kita tenggelam kalau ada ombak besar.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Ada, jangan sampai kita menyepelekan tidak memakai alat pelindung 

tiba-tiba terjadi musibah. Nah itu semua demi keselamatan dan kebaikan 

diri sendiri.” 

(A.M, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Namun, ada beberapa informan mengatakan bahwa tidak ada ada 

dampak/risiko dari tidak menggunakan Alat Pelindung Diri karena dianggap 

membatasi gerak kerja. 

“Kalau saya bahayanya tidak ada karena kita di kapal bersantai-santai, 

kalau memakai APD ribet.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

Adapun Alat Pelindung Diri yang digunakan merupakan hak milik 

sendiri, akan tetapi biaya dari APD tersebut berasal dari juragan. 

“Juragan yang membeli alat pelindung diri kemudian dibagikan kepada 

abk. Jadi ongkosnya banyak.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“APD semua dibeli sendiri, kadang juga memakai uang dari bos.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

c. Pengetahuan tentang Cuaca Kerja 

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan 

nelayan tentang kondisi cuaca sebelum melaut, saat melaut, dan setelah 

melaut. Bagaimana pengetahuan nelayan tentang potensi bahaya dari iklim 

kerja yang tidak menentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek 

pengetahuan mengenai cuaca sebelum melaut, nelayan patorani menyatakan 

bahwa sebelum melaut harus memeperhatikan arah mata angin dan 

pergerakan awan. 

“Iya liat cuaca, biasanya awan banyak, angin juga kencang. Kalau cuaca 

tidak bagus kita tidak berangkat. Kalau angin tidak kencang sangat bagus 

untuk berangkat melaut, di lihat juga di spinder (alat liat cuaca) apabila 

berwarna merah berarti angin kencang.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Kita lihat awan yang lari atau saat malam hari kita liat bintang-bintang 

berkelap-kelip berarti cuaca jelek, tidak bagus untuk berangkat melaut.” 
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(U.R, nelayan, LK, 48 tahun)  

Dari hasil wawancara pengetahuan Informan mengenai cara melihat 

kondisi cuaca sebelum melaut mereka hanya mengandalkan fenomena alam 

semacam pergerakan awan dan juga warna dari awan tersebut. 

“Yang bagus itu saat angin timur karena air tenang, ombak juga tidak 

besar. Kita lihat juga cuaca apakah angina tidak kencang sebelum 

berangkat melaut.” 

(A.M, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Angin timur bagus untuk melaut, karena ikan tidak bisa bertelur kalau 

bukan angin timur, tidak ada ikan tidak ada gelombang.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

Dari pengalaman para Informan mereka menambahkan bahwa kondisi 

cuaca yang cocok untuk melaut adalah pada saat musim angin timur 

alasannya karena angin tidak terlalu berhembus kencang, ombak yang tidak 

terlalu besar dan ikan terbang mulai bertelur. 

Informan juga menyatakan tidak ada sara’-sara’ tertentu yang 

dilakukan terakit kondisi cuaca sebelum melaut. Menurut informan kondisi 

cuaca yang terjadi saat melaut karena kondisi alam yang tidak menentu dan 

semua atas kehendak Allah SWT. 

“Tidak ada syaratnya, tetap kita melaut. Lihat saja cuaca, kalau cuaca 

bagus kita berangkat, kalau cuaca jelek keesokan harinya kita berangkat 

sampai cuaca mulai membaik.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

“Cuaca tidak menentu. Bisa saja saat di tengah laut angin tiba-tiba 

kencang atau hujan deras, ombak besar. Padahal sebelum berangkat 

cuaca bagus.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

“Tidak ada karena semua kuasanya Allah SWT.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

Dari hasil wawancara, nelayan Patorani menyatakan bahwa saat 

ditengah laut tiba-tiba terjadi cuaca buruk mereka akan mencari tempat untuk 

berlabuh sembari menunggu cuaca membaik. 

“Kalau kapal belum terlalu jauh dari rumah kita kembali dulu. Tapi 

apabila sudah jauh dari rumah kita mencari pulau yang terdekat, nanti 

cuaca bagus kita lanjut perjalanan. Di kapal ada alat untuk lihat cuaca, 

jadi kita lihat di cuaca di alat tersebut.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 
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“Apabila di tengah laut cuaca jelek terus dekat dari daratan kita singgah, 

kalau sudah jauh jauh kita tetap lanjut perjalanan.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

Namun, ada juga informan yang menyatakan bahwa saat ditengah laut 

terjadi cuaca buruk mereka akan tetap melanjutkan perjalanan karena 

menurut informan itu sudah menjadi risiko seorang nelayan Patorani. 

“Perjalanan tetap di lanjut karena sudah menjadi risiko seorang 

nelayan.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Tetap kita lanjtkan karena nelayan taruhannya nyawa. Sudah jadi risiko 

yang harus diterima.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

“Kita tetap melaut, kita berdoa saja doa yang kita tau untuk minta 

keselamatan.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

Dari hal diatas, dapat diketahui bahwa nelayan Patorani mengambil 

risiko yang sangat besar saat melakukan pencarian ikan terbang. Karena 

mereka kurang memperhatikan keselamatannya saat terjadi cuaca buruk saat 

melaut. 

d. Proses Kerja Nelayan Patorani 

1) Tahap Persiapan 

Pada tahapan persiapan ini, nelayan patorani pada saat melaut untuk 

mencari nafkah sambil memperhatikan banyak hal untuk melaut seperti 

meminta restu kepada orang tua dan istri serta berdoa meminta keselamatan.  

“Sebelum berangkat saya melakukan ritual keselamatan di kapal, istri 

saya yang menyiapkan bahan-bahan dari ritual keselamatan. Adapun isi 

dari sesajiannya yaitu nasi ketan hitam dan putih (songkolo hitam dan 

putih), ayam 2 ekor, umba-umba, kue lapis, lilin merah, daun sirih.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Setelah melaksanakan ritual di kapal, kami melaksanakan lagi ritual 

keselamatan di tepi pantai. Setelah melaksanakan ritual dikapal saya 

pergi ke Pulau Sanrobengi untuk melaksanakan ritual keselamatan dan 

menyimpan sesajian tersebut. Setelah itu saya kembali kerumah dan 

keeseokan harinya saya mulai berangkat ke tempat penangkapan.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Istri dirumah menyiapkan baju pelampung yang telah dibeli oleh 

juragan, membawa jirigen, baju panjang, dan kacamata.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 
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“Setelah itu saya menyiapkan semua peralatan dan kebutuhan yang ingin 

saya bawa pada saat melaut, seperti BBM, oli, solar. Kemudian saya juga 

memperhatikan mesin kapal dan mengecek alat tangkap telur ikan terbang 

(pakkaja).” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

Pada tahapan persiapan, nelayan patorani menganggap bahwa dengan 

diadakannya ritual keselamatan akan menjadi penentu hasil tangkapan dan 

keselamatan saat melakukan pencarian ikan terbang. Hal ini sudah menjadi 

hal yang lumrah dikalangan nelayan patorani karena sudah menjadi tradisi 

turun-temurun. Menjadi nelayan patorani mempunyai risiko kecelakaan kerja 

yang tinggi karena persiapan sebelum melaut yang masih kurang. 

“Ritual keselamatan ini sudah turun-temurun dari nenek moyang, karena 

apabila ritual keselamatan ini tidak dilaksanakan ada saja hal-hal yang 

tidak diinginkan terjadi seperti hasil tangkapan yang didapat sedikit dan 

mendapat celaka.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

“Sebelum berangkat saya juga memperhatikan kondisi cuaca, apabila 

setelah melakukan ritual keselamatan kemudian kondisi cuaca buruk maka 

perjalanan akan ditunda sampai cuaca membaik dan tidak lagi 

melaksanakan ritual.” 

(A.M, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Kecelakaan yang bisa saja saya dapatkan seperti peralatan untuk 

mengecek mesin kapal terkena tubuh.” 

Hal diatas sudah menjadi sebuah kewajiban dari nelayan patorani yang 

dilakukan pada saat persiapan sebelum melaut dan menjadi kebiasaan nelayan 

patorani melaksanakan ritual keselamatan sebelum melaut, serta membawa 

peralatan penting dan mengecek kondisi kapal sebelum berangkat melaut. 

2) Tahap penangkapan 

Pada tahap penangkapan, nelayan patorani memiliki kearifan lokal saat 

melakukan pencarian telur ikan terbang dan ini masih dilaksanakan oleh para 

patorani. 

“Sesampainya di lokasi penangkapan kami melihat keadaan sekitar, 

apabila banyak ikan torani yang cara terbangnya sangat rendah berarti 

torani tersebut telah siap untuk bertelur, tetapi jika terbangnya tinggi 

berarti ikan tersebut tidak mengandung telur.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25tahun) 

“Cara yang saya pakai untuk mengetahui apakah di lokasi ini banyak 

terdapat ikan terbang yaitu dengan cara menurunkan tangan ke laut 
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sampai batas siku. Apabila air laut terasa panas berarti di daerah tersebut 

banyak ikan torani yang ingin bertelur.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

“Pada tahapan penangkapan setelah sampai di lokasi yang kami anggap 

banyak ikan torani, kami mematikan mesin kapal sehingga kapal dan alat 

tangkap pakkaja (bubu apung) hanyut terbawa arus. Sambil menunggu 

ikan masuk ke dalam pakkaja (bubu apung).” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Sembari menunggu ikan masuk ke dalam pakkaja (bubu apung), kami 

menyanyikan lagu-lagu porno karena menurut nenek moyang kami ikan 

torani adalah yang telah lama meninggalkan kekasih atau istrinya ke 

medan perang, sedangkan pakkaja (bubu apung) digambarkan sebagai 

tempat berkumpulnya para istri dan kekasih tobarani, sehingga untuk 

memancing ikan torani masuk ke dakam pakkaja maka dinyanyikanlah 

lagu-lagu porno.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

“Ada risiko yang terjadi saat menurunkan pakkaja (bubu apung) yaitu 

seperti sakit punggung, tetapi menurut saya ini tidak terlalu parah.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Setelah memasang pakkaja (bubu apung) kita hanya mengamati dari atas 

kapal 2-3 kali selama 1x24 jam atau 2x24 jam. Apabila sudah penuh 

dengan telur ikan torani maka pakkaja tersebut akan ditarik atau diangkat 

ke atas kapal.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Pencarian ikan torani ini dilakukan selama 6 bulan lamanya. Berangkat 

pada bulan April dan kembali ke rumah pada bulan September. Kami 

tidak pernah pulang ke rumah selama 6 bulan.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

“Selama kegiatan pencarian ikan terbang kami selalu mengingat dan 

berdoa kepada Allah SWT agar selalu diberikan kesehatan dan rezeki 

yang melimpah. Kemudian pada saat di lokasi pencarian ikan torani kami 

tidak boleh berbicara yang sombong karena hal itu dapat membuat kita 

celaka. Istri di rumah tidak bisa bepergian jauh dikarenakan suaminya 

sedang berada di tengah laut, ada pamali (larangan) tersendiri dan 

membakar lilin pada waktu sore hari maksudnya agar kami patorani 

selalu diterangi dengan cahaya agar mendapat rezeki yang banyak.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

Tahapan di atas menggambarkan tentang proses kerja nelayan patorani 

dengan menitikberatkan usahanya kepada doa dan usaha serta ilmu 

pengetahuan yang diajarkan oleh nenek moyang para nelayan patorani. 

3) Tahap unloading hasil tangkapan 



88 
 

 
 

Tahap unloading hasil tangkapan ini yaitu nelayan patorani 

mengumpulkan semua hasil tangkapan kemudian kembali kerumah dan hasil 

tangkapan yang didapat dijual oleh juragan. 

“Pengangkatan pakkaja (bubu apung) ke atas kapal apabila sudah penuh 

dan dimasukkan ke dalam karung.” 

(A.M, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Risiko kecelakaan yang bisa kami dapatkan yaitu tangan bisa saja 

terluka saat menarik tali pakkaja. Tapi ini tidak terlalu parah karena 

bukan kecelakaan yang parah. Kami bisa memakai sarung tangan agar 

tidak terluka saat menarik tali pakkaja.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Setelah telur ikan yang didapat sudah terkumpul di karung, kami akan 

menyimpan karung tersebut dengan rapi agar tidak berceceran di kapal.” 

“Kami bersiap-siap untuk kembali ke rumah, dan membawa hasil 

tangkapan yang telah dikumpulkan selama 6 bulan.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Risiko bahaya yang bisa saja terjadi yaitu kami tercebur ke laut saat 

punggawa mengemudikan kapal. Tetapi kami selalu berhati-hati dan kami 

yakin akan selamat karena telah melaksanakan ritual keselamatan dan 

telah memohon doa kepada Allah SWT.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Sesampainya di dermaga kami menurunkan hasil tangkapan dan semua 

alat-alat yang digunakan saat melaut. Disini kami bisa saja tercebur ke 

laut saat mengangkat hasil tangkapan dikarenakan karung tersebut 

berat.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

3. Sikap tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Sikap merupakan suatu ekpresi perasaan seseorang untuk mengutarakan 

apa kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Sikap dapat 

digambarkan sebagai suatu kecenderungan subjek merespon suka atau tidak 

suka terhadap suatu objek (Damiati, dkk, 2017). Sikap ini ditunjukkkan 

dalam berbagai derajat dan ukuran yang berbeda dan bergerak secara terus 

menerus. Newcomb seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap ini 

merupakan kesiapan untuk bertindak dan bukan dari dorongan sesuatu. 

Dalam dunia K3 ada yang namanya Safety Behavior atau perilaku aman Dan 

kesehatan kerja. Maka dari itu Sikap sangat berkaitan dengan perilaku 

seseorang jika sikap positif maka perilaku juga ikut positif. Sikap dalam 

bekerja sangat menentukan perilaku yang dilakukan oleh informan.  Sikap 
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yang positif akan menjamin keselamatan dan kesehatan informan pada saat 

melaut. Sikap ini akan membentuk persepsi informan berkaitan dengan 

perilaku kerja yang selamat dan sehat. 

a. Sikap mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai sikap nelayan 

tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dari aspek sikap, nelayan patorani menyikapi tentang keselamatan 

yang ditinjau dari sikap sebelum melaut, saat melaut, dan setelah melaut. 

“Kemarin saya saat berangkat membaca doa agar selamat pulang ke 

rumah dalam keadaan baik-baik saja.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Saya selalu berdoa kepada Allah SWT minta keselamatan dan kesehatan 

Insha allah perjalanan lancar.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

Dari hal tersebut informan mengatakan bahwa konsep keselamatan 

adalah ketika mereka hendak melaut dalam keadaan selamat dan sehat, 

meminta perlindungan kepada Allah SWT serta pulang dari melaut juga tetap 

dalam keadaan selamat dan sehat. 

Informan juga menambahkan bahwa keselamatan bagi mereka juga 

tidak dapat dilepaskan pada aspek kehati-hatian terhadap kondisi kapal yang 

mereka pakai sebelum berangkat melaut. 

“Saya memeriksa mesin kapal, kalau mesin kapal bagus pasti kita 

selamat.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

“Kemarin saya melihat arah angin dan ombak.” 

 (D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Dari hal ini, informan kurang memahami apa yang dimaksud dengan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 tersebut, mereka hanya 

beranggapan bahwa keselamatan didapat apabila berdoa kepada sang pencipta 

dan tergantung pada kondisi kapal.  

Informan mengatakan bahwa terdapat ritual/tradisi keselamatan yang 

dilaksanakan sebelum berangkat melaut. Ritual tersebut dianggap penting 

karena berpengaruh kepada keselamatan Nelayan patorani. Ada beberapa 

macam makanan yang harus disiapkan oleh informan saat melakukan ritual 

keselamatan.  
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“Kemarin saya sebelum berangkat melaut melakukan ritual (baca-baca), 

terus di siapkan nampan, di dalam nampan itu ada rappo’, songkolo hitam 

dengan songkolo putih, ayam 1 ekor, dengan dupa yang sudah di bakar. 

Setelah itu dibawa ke pulau sanrobengi, setelah itu pulau ke rumah 

keesokan harinya baru berangkat ke lautan. Setelah sampai di laut, saya 

meletakkan juga rappo di tempat saya mencari telur ikan terbang.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Saya menyiapkan pa’rappo, daun sirih, daun pisang, dan pisang 3 sisir.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

“Sebelum berangkat melaut kita membuat pa’rappo untuk diberikan ke 

yang punya air semacam untuk minta izin. Isi dari nampan ada nasi 

kuning, songkolo satu piring songkolo hitam dengan songkolo putih, ayam 

1 ekor, dan kela muda. Ritual tersebut dilakukan sebelum berangkat 

melaut, nampan di simpan di air, saya yang melakukan ritual tersebut.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

Informan menambahkan bahwa ritual keselamatan ini dilaksanakan satu 

kali setahun dan dilaksanakan sebelum berangkat melaut. Ritual tersebut 

dilaksanakan dirumah masing-masing informan dan di pimpin oleh tokoh 

adat setempat.  

“Sekali setahun di laksanakan ritual setiap bulan April, sebelum 

berangkat melaut. Nelayan dan tokoh adat yang melaksanakan ritual dan 

di laksanakan di rumah masing-masing.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

“Sebelum berangkat kita melakukan ritual di rumah dan memanggil tokoh 

adat. Setelah melaksanakan ritual, keesokan hari baru berangkat melaut.” 

(A.M, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Dilakukan sebulan sebelum berangkat melaut. Saya dan tokoh adat yang 

melaksanakan ritual. Ritual itu dilakukan di rumah dan di laut, setelah 

ritual di lakukan kita ke pulau sanrobengi untuk meminta izin sama 

penjaga di sana.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

Nelayan menambahkan bahwa ritual/tradisi yang selama ini di turunkan 

dari nenek moyang mereka itulah yang mereka anut sampai saat ini. Seperti 

budaya mereka ketika melaut yang sebagian besar melakukan tradisi dan juga 

doa-doa untuk meminta keselamatan agar proses melaut berjalan dengan 

lancar. Setelah kembali dari pencarian ikan terbang, informan tidak lagi 

melakukan ritual hanya berucap syukur kepada Allah SWT karena telah 

diberikan kesehatan dan keselamatan saat berada di lautan. Hal ini dibenarkan 

oleh tokoh adat di Desa Tamasaju. 
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“Setelah melaut, apabila ada rezeki nelayan membuat syukuran.” 

(A.K, Tokoh Adat, LK, 53 tahun) 

 

b. Sikap mengenenai Alat Pelindung Diri 

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai sikap nelayan 

tentang alat pelindung diri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 

aspek sikap, nelayan patorani menyikapi tentang alat pelindung diri yang 

ditinjau dari sikap sebelum melaut. 

 “Saya menyiapkan pelampung. Pelapung itu kadang dipakai apabila 

ingin membersihkan kapal.” 

 

“APD itu penting karena untuk keselamatan saya jadi saya memakainya.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

Informan mengatakan bahwa mereka selalu menyiapkan pelampung 

dan memakainya saat membersihkan diaatas kapal, karena bagi mereka 

pelampung atau APD lainnya sangat berpengaruh bagi keselamatan. 

 “Saya memakai APD pelampung. Nanti saat berenang baru di gunakan.” 

 

“Tetapi saya jarang menggunakan APD karena merasa ribet.” 

                      (D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

Informan juga mengatakan bahwa pelampung hanya digunakan saat 

berenang dan mereka menganggap bahwa pelapung sangat ribet untuk 

dipakai. 

“Yang saya bawa seperti tali, jergen tempat minyak. Jergen dipakai 

apabila ingin turun ke laut seperti pelampung. 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Kemarin saya membawa ban, kacamata hitam dan kacamatan menyelam. 

Ban dipakai apabila ingin turun ke laut.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

Informan menambahkan bahwa yang mereka bawa selain pelampung   

ialah ban, jirigen, kacamata hitam dan kacamata menyelam.  

“Saya memakai pelampung saat melaut, apabila terjadi musibah tidak 

terlalu panik karena sudah ada pelampung.” 

 

“Sangat penting untuk berjaga-jaga.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Informan kembali menambahkan bahwa pelampung sangat berpengaruh 

pesat pada keselamatan karena apabila musibah datang maka, para nelayan 

tidak perlu panik atau khawatir. 
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c. Sikap mengenai Cuaca Kerja 

Sikap terkait cuaca saat kerja merupakan faktor utama yang penting 

dalam perencanaan pada saat akan melaut. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dari aspek sikap, nelayan patorani menyikapi tentang keselamatan 

yang ditinjau dari sikap mengenai cuaca saat kerja atau melaut.  

“Kita lihat awan dan apabila malam hari kita lihat bintang-bintang 

berkelap kelip berarti cuaca sedang jelek jadi kita tidak berangkat 

melaut.” 

 

“Tetap melanjutkan perjalanan bila cuaca sedang tidak baik.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Tetap kita melaut, tetapi apabila di tengah laut cuaca jelek kita singgah 

di daratan yang terdekat, tapi apabila sudah jauh kita tetap melanjutkan 

perjalanan. Karena nelayan itu taruhannya nyawa, nanti dikatakan hidup 

apabila sampai di rumah.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

Informan mengatakan bahwa pada saat cuaca sedang tidak baik maka 

nelayan tidak jadi berangkat kelaut dan apabila sudah berada di perjalanan 

lalu cuaca tidak baik maka para nelayan singgah didaratan terdekat.  

“Angin kencang saya tidak berangkat. Biasa juga ombak besar, jadi 

ombak bagus baru kita berangkat.” 

 

“Kalau misalkan kapal tidak terlalu jauh dari jauh, kita kembali dulu. 

Tetapi apabila sudah jauh, kita cari pulau terdekat, nanti cuca bagus baru 

kita berangkat. Kita kan punya alat di kapal, jadi kita lihat di alat 

tersebut.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

Informan juga menambahkan bahwa ketika cuaca tidak baik dan kapal 

nelayan masih dekat dari rumah maka para nelayan putar hauluan kembali 

kerumah. 

“Sebenarnya tergantung diri masing-masing, tetapi saya lihat arah angin 

dan ombak.” 

 

“Tetap lanjut perjalanan karena sudah menjadi risiko seorang nelayan.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Tetap dilanjutkan karena nelayan itu nyawa taruhannya. Itu risiko yang 

harus diterima” 

 (R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 
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Terakhir informan menambahkan bahwa itu sudah menjadi risiko dari 

seorang nelayan, bagaimanapun cuaca tidak menjadi hambatan untuk melaut 

dan semua itu tergantung dari diri masing-masing. 

4. Kepercayaan tentang Perilaku Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Kepercayaan ialah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen 

dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut dan 

manfaatnya (Mowen dan Minor 2017). Kepercayaan (trust) adalah pondasi 

dari suatu hubungan. Hal-hal yang membuat seseorang individu dapat 

mempercayai orang lain yaitu karena berkembangnya sistem kepercayaan 

melalui pengalaman hidup dan aturan norma yang ada pada suatu lembaga 

atau masyarakat dan adanya pengalaman saat menjalin suatu hubungan. 

Kepercayaan berhubungan dengan apa yang mereka yakini dalam melakukan 

sesuatu. Membicarakan tentang kepercayaan masyarakat, maka tak jauh beda 

dengan membahas tentang aliran kebatinan, karena istilah kepercayaan 

merupakan penjelasan dari istilah kebatinan. Sesuatu yang mendasari atas 

kepercayaan tersendiri para nelayan Patorani agar mereka dapat selamat 

hingga pulang. 

a. Kepercayaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Pertanyaan ini untuk memperoleh infromasi mengenai kepercayaan 

informan terhadap ritual keselamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dari aspek kepercayaan, nelayan patorani sangat percaya dengan 

diadakannya ritual keselamatan karena dapat mempengaruhi keselamatannya 

saat melakukan pencarian ikan terbang. Hal ini dikarenakan ritual 

keselamatan sudah menjadi ritual turun temurun dari nenek moyang para 

Patorani dan sudah menjadi tradisi di kalangan para Patorani. 

“Apabila ritual tersebut di buat kita merasa aman, terlindungi. Cuma kita 

kembalikan kepada Allah SWT karena semua tergantung Dia, diberikan 

keselamatan atau tidak. Tetapi karena ritual tersebut sudah temurun jadi 

kita laksanakan dan percaya dengan semuanya.” 

(U.R, Nelyan, LK, 48 tahun) 

“Kalau saya percaya, tetapi ada juga sebagian orang yang tidak percaya. 

Karena semua tergantung kepercayaan masing-masing. Apabila percaya 

pasti melakukan tradisi tersebut.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 
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“Saya percaya dengan ritual keselamatan, karena perjalan kita lancar, 

merasa aman.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

Dari hal ini informan sangat percaya dengan dilaksanakannya ritual 

keselamatan dapat mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan oleh 

informan. Informan juga menambahkan bahwa dengan dilaksanakannya ritual 

keselamatan mereka terhindar dari hal-hal yang tidak dinginkan, karena ada-

ada saja hal-hal yang terjadi apabila informan tidak melakukan ritual 

keselamatan. 

“Saya percaya karena apabila kita tidak membuat ritual keselamatan 

kadang kita celaka, telur ikan yang didapat kurang.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

“Kadang kalau ritual tersebut tidak dilaksanakan kita mendapatkan 

celaka, telur ikan yang didapat juga sedikit.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

Informan mengatakan bahwa tradisi keselamatan dilakukan sebelum 

melaut yaitu menyiapkan pa’rappo, nasi, songkolo, ayam kemudian setelah 

melakukan ritual tersebut nelayan pergi ke pulau Sanrobengi untuk 

menyimpan sesajian tersebut dan setelah pulang sudah tidak lagi melakukan 

ritual. Para nelayan langsung pulang kerumah masing-masing.  

“Sebelum berangkat melaut, kita membuat pa’rappo untuk diberikan 

kepada pemilik air (laut) sebagai bentuk izin kepada pemilik air. Isi dari 

nampan (baki) adalah nasikuning, songkolo 1 piring songkolo putih dan 

songkolo hitam, ayam 1 ekor, dan kelapa muda. Ritual tersebut 

dilaksanakan sebelum berangkat melaut” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Di mulai dari ritual di kapal, kemudian kita berangkat ke pulau 

sanrobengi untuk permisi, karena kita tidak bisa berlayar kalau kita tidak 

singgah di pulau itu kalau tidak menyimpan pa’rappo. Isi dari sesajian 

tersebut ada daun sirih, kapur, dan buah pinang.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Ada ritual yang dilaksakan sebelum berangkat melaut, ritual tersebut 

dilaksanakan awal bulan April, ritual tersebut dilaksanakan sekali setahun 

sebelum berangkat melaut. Nelayan dan tokoh adat yang melaksanakan 

ritual tersebut dan dilakukan di rumah masing-masing.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

Hal ini dilakukan para nelayan Patorani untuk meminta izin kepada 

penghuni laut agar pada saat proses pengambilan telur ikan terbang bisa 
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diberikan keselamatan juga kesehatan hingga pulang kerumah masing-

masing. Hal ini juga ditegaskan oleh punggawa dipulau tersebut. 

“Ritual tersebut dilakukan apabila ingin berangkat melaut.Di siapkan 

rappo, daun sirih, songkolo, ayam kemudian di bawa dan simpan di pulau 

Sanrobengi, esok hari baru kita berangkat mecari telur ikan terbang. 

Sampai di tempat telur ikan terbang kita juga menyimpan rappo, semacam 

untuk meminta izin.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Tokoh juga adat juga menambahkan bahwa setelah pulang dari melaut 

nelayan Patorani tidak lagi membuat ritual khusus, hanya mengucap syukur 

kepada Allah SWT karena telah diberikan keselamatan dan kesehatan. 

“Setelah melaut, apabila ada rezeki nelayan membuat syukuran.” 

(A.K, Tokoh Adat, LK, 53 tahun) 

Informan juga mengatakan mengenai pantangan dan juga pamali yang 

di percayai dari leluhur yang tidak dapat dilakukan saat melaut seperti salah 

satunya istri dari nelayan yang berangkat melaut dilarang untuk 

meninggalkan rumah terlalu lama alasannya adalah berhubungan dengan 

keberkahan, karena mereka beranggapan berkah itu sangat penting dan 

berkaitan dengan keselamatan. Salah satu informan juga mengatakan bahwa 

saat melaut, istri dirumah harus membakar lilin alasannya agar Patorani 

selalu diberikan rejeki yang berlimpah.  

“Istri juga tidak boleh jauh dari rumah saat kita melaut, selalu berdoa 

agar kita diberikan rezeki dan keselamatan.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Kemudian setelah berangkat melaut, istri kita di rumah membakar lilin 

setiap jam 5 sore maksud dari itu agar kita di lautan selalu diterang 

dengan cahaya.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

Informan juga menambahkan bahwa kepercayaan sudah pasti dimiliki 

para nelayan patorani karena yang dipertaruhkan nyawa hidup dan mati. Hal 

ini juga ditegaskan oleh toko adat Desa Tamasaju. 

“Sebelum melaut nelayan tetap berdoa, setelah berangkat dari rumah 

nelayan sudah berniat agar dalam perjalanan dan kembali ke rumah tidak 

ada halangan. Jadi sebelum masuk ke lautan nelayan harus memberi 

salam, melewati pulau Sanrobengi harus beri juga memberi salam.” 

(A.K, Tokoh Adat, LK, 53 tahun) 
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Tradisi untuk Keselamatan dilakukan sesuai dengan kepercayaan 

nelayan. Semua ritual dan tradisi tersebut dilakukan oleh semua awak kapal 

yang ingin berangkat melaut. Tradisi tersebut dilakukan di kapal sebelum 

kapal berlayar. 

b. Kepercayaan terhadap Pola Pencegahan dan Pencarian Pengobatan 

dari Penyakit Akibat Kerja 

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai kepercayaan 

informan terhadap pola pencegahan dan pencarian pengobatan dari penyakit 

akibat kerja yang dialami oleh informan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dari aspek sikap, nelayan patorani banyak yang terkena penyakit 

malaria dikarenakan wilayah kerjanya berada di perairan Papua yang 

endemik dengan penyakit malaria.  

“Biasanya kita kena penyakit malaria apabila kita ke daerah Papua, 

karena disana malarianya tinggi. Sebagian besar nelayan terkena 

malaria.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

“Iya ada, muntah karena mabuk gelombang, kadang juga sakit kepala, 

demam, malaria karena di Papua malarianya sangat tinggi.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

Selain penyakit malaria, informan juga biasanya mengalami sakit 

kepala, demam, dan muntah tetapi hal ini dianggap biasa karena mereka 

beranggapan bahwa sakit yang dialami dikarenakan mabuk laut dan terlalu 

lama terpapar oleh sinar matahari. Informan mengatakan bahwa ini sudah 

menjadi risiko pekerjaan nelayan Patorani. 

“Hanya sakit kepala karena mabuk laut, kadang juga demam.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Alhamdulillah selama menjadi Patorani saya tidak pernah terkena 

penyakit yang parah, palingan hanya sakit kepala, demam, masuk angin. 

Karena terkena angin laut angin juga kencang, kadang juga terlalu lama 

dibawah paparan sinar matahari, tetapi itu semua sudah menjadi risiko 

pekerjaan.” 

(A.M, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Kadang panas dingin karena terlalu lama di dalam laut. Kita lupa 

waktu.” 
(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

Salah satu informan juga mengatakan bahwa penyakit akibat kerja yang 

biasa dialami adalah penyakit kulit (panu) diakibatkan karena keringat yang 
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dibiarkan terlalu lama menempel dikulit hal itu yang membuat informan 

terkena panu. 

“Penyakit kulit seperti panu, karena sering terkena paparan sinar 

matahari langsung apabila menurunkan tempat ikan terbang untuk 

bertelur ke laut, jadi terkena panu.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Dalam hal pencegahan yang dilakukan informan sebelum terkena 

penyakit malaria yaitu dengan meminum obat anti malaria atau vitamin 

sebelum memasuki perairan Papua yang dimana obat tersebut telah dibawa 

dari rumah. 

“Jadi 20 mill sebelum sampai di laut Papua kita meminum obat anti 

malaria yang dibawa dari rumah.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

“Sebelum masuk ke daerah Papua kita meminum obat anti malaria, yang 

kita bawa dari rumah. Kita beli di apotik atau puskesmas.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

“Kita meminum vitamin sebelum berangkat, kita juga membawa obat-

obatan dari rumah karena kita tidak tahu mau membeli obat dimana 

apabila berada di tengah laut.” 

(A.M, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Adapun pencegahan lain yang dilakukan informan agar tidak terkena 

penyakit yaitu dengan tidak terlalu sering terkena paparan sinar matahari 

langsung, tidak terlalu lama di dalam laut dan membawa obat-obatan dari 

rumah. 

“Pencegahannya yaitu jangan sering-sering terpapar sinar matahari 

langsung, tetapi itu sudah menjadi risiko seorang nelayan yang harus 

berpanas-panasan.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Saya biasa membawa obat, seperti obat sakit kepala, obat demam.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Membawa obat seperti salep untuk berjaga-jaga karena sudah pernah 

terkena panu.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Informan juga mengatakan bahwa tidak ada pamali atau larangan yang 

dilanggar sehingga terkena penyakit tersebut. Semua itu memang karena 

wilayah kerja dari informan adalah daerah endemik malaria dan faktor dari 

pekerjaannya.  

“Bukan karena ada pammali (larangan) yang dilanggar. Karena di Papua 

banyak malaria.” 
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(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Tidak ada pammali (larangan), kalau kita terkena penyakit itu semua 

merupakan coban dari Allah SWT, kita cuma bisa berusaha dengan cara 

meminum obat anti malaria.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

“Bukan karena pammali (larangan), karena pekerjaan nelayan memang di 

laut selalu terkena angin kencang.” 

(A.M, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Pengobatan yang dilakukan informan apabila terkena penyakit yaitu 

dengan meminum obat-obatan yang telah dibawa dari rumah. Informan 

menyiapkan obat-obatan tersebut sebelum berangkat melaut dikarenakan 

apabila informan terkena penyakit saat ditengah laut mereka langsung 

meminumnya. 

“Meminum obat yang dibawa dari rumah, karena apabila di tengah laut 

kita tidak tahu mau membeli obat dimana.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Kita meminum obat yang kita bawa, tetapi apabila penyakitnya parah 

kita kembali mecari pulau terdekat untuk membeli obat atau kembali ke 

rumah.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

Dalam hal ritual pengobatan saat terkena penyakit, informan 

mengatakan bahwa tidak ada ritual khusus saat terkena penyakit atau ramuan 

khusus yang diminum. Mereka hanya mengandalkan obat-obatan yang 

dibawa dari rumah. Karena menurut informan, penyakit yang dialaminya 

tidak terlalu serius dan gampang untuk disembuhkan.  

“Tidak ada ritual pengobatan karena penyakit panu ini sudah biasa kami 

alami.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Tidak ada ritual pengobatan apabila terkena penyakit tersebut, karena 

penyakit tersebut tidak parah dan cepat untuk sembuh.” 

(A.M, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Tidak ada ritual, semua hanya pengobatan medis, dan kalau di laut kita 

biasanya mencari perawat untuk mengobati.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

Informan dalam hal ini tokoh adat menambahkan bahwa tidak ada ritual 

khusus saat terkena penyakit. 

“Sebelum melaut nelayan tetap berdoa, setelah berangkat dari rumah 

nelayan sudah berniat agar dalam perjalanan dan kembali ke rumah tidak 

ada halangan. Jadi sebelum masuk ke lautan nelayan harus memberi 

salam, melewati pulau Sanrobengi harus beri juga memberi salam. Tidak 
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ada bacaan khusus apabila ingin mencegah penyakit. Kita hanya memberi 

salam pada tempat yang akan di kunjungi.” 

(A.K, Tokoh Adat, LK, 53 tahun) 

Informan juga mengatakan bahwa ada perbedaan pengobatan penyakit 

secara medis dan tradisional. Pengobatan yang dilakukan oleh informan saat 

terkena penyakit lebih kearah kedokteran karena mereka beranggapan bahwa 

saat berobat ke Dokter mereka lebih cepat sembuh. 

“Ada bedanya, misalnya kalau saya sakit saya ke puskesmas untuk 

berobat, sedangkan di dukun saya jarang berobat kesana karena hanya 

diberikan air minum yang telah dibacakan mantra khusus.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Lebih bagus apabila berobat ke dokter karena lebih cepat sembuh.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Karena dokter lebih tau tentang penyakit yang dialami dan dokter juga 

yang tau obat apa yang harus kita minum, jadi kita cepat sembuh.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

Dalam hal ini informan masih mempercayakan pengobatan penyakitnya 

kepada Dokter dari pada berobat secara tradisional karena menurut informan 

Dokter lebih tau apa yang obat apa yang diberikan saat terkena penyakit 

akibat kerja. 

c. Kepercayaan terhadap Pola Pencegahan dan Pencarian Pengobatan 

dari Kecelakaan Akibat Kerja 

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai kepercayaan 

informan terhadap pola pencegahan dan pencarian pengobatan dari 

kecelakaan akibat kerja yang dialami oleh informan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari aspek kepercayaan, nelayan patorani mengalami 

kecelakaan kerja seperti terpeleset hal tersebut dikarenakan lantai kapal yang 

licin atau saat cuaca sedang tidak baik. 

“Terpeleset karena lantai kapal licin, kurang berhati-hati saat di kapal.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

 “Kadang terpeleset kalau ombak besar. Karena kurang berhati-hati, 

biarpun ombak besar kita tetap jalan di atas kapal dan membuat kita 

jatuh.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Selain terpeleset, informan juga biasanya mengalami kecelakaan kerja 

seperti tangan tersangkut pada mesin kapal hal ini dikarenakan pelindung diri 
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dari informan tersangkut pada mesin kapal. Informan mengatakan bahwa ini 

sudah menjadi risiko pekerjaan nelayan Patorani. 

“Hanya berdarah sedikit apabila memperbaiki mesin kapal, kadang 

tergelincir karena kapal licin. Penyebabnya itu apabila kita sedang 

memperbaiki mesin kapal kemudian memakai kaos tangan, kita tidak lihat 

ada benang-benang dari kaos tangan tersebut yang tersangkut di mesin 

kapal.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

“Kadang terkena roda gila (mesin kapal) karena kurang berhati-hati.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

Dalam hal pencegahan yang dilakukan informan sebelum terjadinya 

kecelakaan kerja yaitu selalu mengepel lantai kapal agar tidak licin karena hal 

itu yang dapat membahayakan informan saat berada di atas kapal. Informan 

menganggap penggunaan sendal atau sepatu saat di kapal kurang efisien 

karena itu juga salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

kecelakaan kerja.  

“Pencegahannya yaitu kita harus mengepel lantai kapal, karena kalau 

memakai sandal terkadang masih bisa jatuh.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Pencegahannya yaitu kita harus memakai sandal atau sepatu tetapi 

terkadang kita malas menggunakannya karena ribet.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

“Kita harus lebih berhati-hati, misalkan lantai kapal basah kita harus 

mengepelnya atau pelan-pelan saat jalan.” 

(A.M, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Adapun pencegahan lain yang dilakukan informan agar tidak terjadi 

kecelakaan kerja yaitu dengan tidak menggunakan pelindung diri yang ribet 

karena jika menggunakan pelindung diri yang terlalu ribet dapat 

membahayakan keselamatan informan seperti menggunakan pakaian kerja 

yang terlalu besar ataupun menggunakan sarung tangan yang sudah tidak 

layak pakai. 

“Jadi kalau tidak ingin terkena roda gila yah kita harus menghindarinya, 

tidak memakai pakaian yang besar apabila ingin mengecek mesin kapal 

karena terkadang baju tersebut tersangkut pada mesin kapal.” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

“Yah kita harus lebih berhati-hati, tidak boleh tergesa-gesa, cuma 

terkadang kita biasa ceroboh.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 
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Informan juga mengatakan bahwa tidak ada pamali atau larangan yang 

dilanggar sehingga terkena kecelakaan kerja. Semua itu memang karena 

faktor kurang berhati-hati saat bekerja. 

“Tidak ada pammalinya, terpeleset karena terlalu terburu-buru.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Tidak ada. Kalau kita terkena musibah, karena kita kurang berhati-hati 

dalam bekerja.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Tidak ada pammali, karena semua hanya kebiasaan.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

Pengobatan yang dilakukan informan apabila terjadi kecelakaan kerja 

yaitu menggunakan betadine atau obat merah yang telah disediakan di kapal. 

Adapun pengobatan lain secara tradisional yaitu menggunakan kopi atau 

minyak yang telah dibawa dari rumah.  

“Ada kotak P3K yang tersedia di kapal, dipakai apabila kita jatuh di 

kapal dan dberikan betadine atau kopi.” 

(U.R, Nelayan, LK, 48 tahun) 

“Dioleskan kopi atau minyak gosok kadang juga lukanya dibiarkan 

sampai kering.” 

(S, Nelayan, LK, 51 tahun) 

“Kalau lukanya tidak terlalu parah saya membiarkannya, karena tidak 

bagus untuk terlalu memnajakan penyakit. Kalau lukanya agak parah 

biasanya diberikan minyak gosok atau kopi, jadi langsung kering.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

Dalam hal ritual pengobatan saat terjadi kecelakaan kerja, informan 

mengatakan bahwa tidak ada ritual khusus saat terjadi kecelakaan kerja atau 

ramuan khusus yang diminum. Mereka menganggap bahwa saat terjadi 

kecelakaan kerja semua itu murni karena faktor kurang berhati-hati. Informan 

juga menyepelekan saat terjadi kecelakaan kerja karena mereka menganggap 

luka yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut tidak terlalu parah dan 

gampang untuk disembuhkan. 

“Tidak ada ritual dan ramuan khusus, hanya di obati menggunakan 

betadine atau kopi.” 

(R.N, Nelayan, LK, 35 tahun) 

“Tidak ada ritualnya, kita mengobati seperti biasanya karena luka 

terpeleset.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 
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“Tidak ada ritual pengobatan tetapi saya membawa minyak mangiwang 

(minyak hiu).” 

(D, Nelayan, LK, 33 tahun) 

Informan juga mengatakan bahwa ada perbedaan pengobatan 

kecelakaan kerja secara medis maupun tradisional. Pengobatan yang 

dilakukan oleh informan saat terjadi kecelakaan kerja lebih kearah kedokteran 

karena mereka beranggapan bahwa saat berobat ke Dokter mereka lebih cepat 

sembuh. 

“Lebih bagus kita ke puskemas karena kita langsung sembuh. Kalau kita 

berobat tradisional butuh proses untuk sembuh.” 

(D.N, Nelayan, LK, 25 tahun) 

“Mungkin lebih bagus berobat ke dokter karena kalau ada luka 

penyembuhannya cepat.” 

(D.S, Nelayan, LK, 62 tahun) 

Dalam hal ini informan masih mempercayakan pengobatan saat terjadi 

kecelakaan kerja kepada Dokter dari pada berobat secara tradisional karena 

menurut informan Dokter lebih tau apa yang obat apa yang diberikan saat 

terkena penyakit akibat kerja sedangkan pengobatan secara tradisional 

dianggap lama penyembuhannya.  

C. Pembahasan 

1. Karakteristik Nelayan di Desa Tamasaju 

Nelayan Patorani merupakan sekelompok nelayan yang khusus 

mencari dan menangkap ikan terbang. Adapun ikan terbang yang dicari 

bukan untuk memburu jenis ikannya, tetapi memburu telurnya yang 

merupakan komoditas ekonomi dengan nilai jual yang tinggi karena sangat 

terkenal di mancanegara dan diekspor hingga ke Jepang, Tiongkok, dan 

Korea Selatan. Wilayah tangkapan nelayan patorani meliputi daerah Selat 

Makassar, Kalimantan Timur hingga perairan Fak-fak (Khaerunnisa, 2018). 

Telur ikan terbang atau yang dalam bahasa Makassarnya telur ikan 

tuing-tuing merupakan salah satu jenis telur ikan yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi, karena telur ini diminati oleh masyarakat. Telur ini 

berwarna kuning keemasan dan memiliki kandungan omega yang cukup 

tinggi yang baik untuk tubuh manusia, serta mempunyai kandungan protein 

yang lebih tinggi yaitu 39.3%, dan serat 41.5%. Protein dari serat yang 
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dipisahkan dari butiran telur ikan terbang sangat tinggi yaitu 66.2% yang 

sampai saat ini belum dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan serat ini adalah 

untuk produk kolagen yang masih import dan banyak digunakan dalam 

produk kesehatan. Telur ikan terbang mengandung protein yang tinggi dan 

rendah kandungan lemaknya (Anonim, n.d.). 

Awal Maret para nelayan mulai sibuk mempersiapkan peralatan untuk 

berlayar mencari telur ikan terbang. Diantaranya adalah melakukan perbaikan 

atau peremajaan armada atau perahu mereka selama beberapa pekan dan 

disertai dengan membuat peralatan penangkap telur ikan terbang yakni yang 

terbuat dari daun kelapa yang biasa masyarakat setempat menyebutnya 

dengan sebutan “pakkaja”. Kebiasaan seperti ini rutin di lakukan setiap 

tahunnya sebelum mereka berangkat. Selain itu, nelayan juga biasanya 

mempersiapkan segala kebutuhan yang mereka perlukan selama berada di 

lautan seperti kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebutuhan untuk 

sehari-hari seperti beras, telur, air bersih. Awal April mereka berangkat dan 

kembali ke daerah asal setelah musim telur ikan terbang berakhir yaitu pada 

bulan September, namun terkadang dari hasil penjualan, banyak juga nelayan 

yang tidak jarang mengalami kerugian, karena tingginya biaya yang 

dikeluarkan seperti biaya pembelian alat dan bahan untuk perbaikan perahu 

dan biaya untuk pembelian BBM yang setiap tahun meningkat (Nadir & 

Mutmainnah, 2018). 

Ikan terbang atau ikan torani dalam bahasa latinnya (Hirundicticthys 

oxycephalus) memiliki bentuk badan yang bulat dan memanjang berbentuk 

seperti cerutu. Sirip dadanya sangat panjang, biasanya mencapai belakang 

sirip punggung, berwarna gelap atau suram, dan terdapat bintik hitam pada 

bagian belakang. Sirip ekor bercabang bagaian atas. Sirip panjang, mencapai 

pertengahan sirip dubur, bahkan kadang-kadang sampai jauh kebelakang. 

Pangkal sirip perut lebih dekat kepangkal sirip ekor daripada keujung 

belakang. Pada garis sisi terdapat 32 – 35 sisik. Pada bagian punggung 

berwarna kebiruan, sedangkan pada bagian perut berwarna keperakan. 

Sementara telur ikan terbang berbentuk lonjong atau bulat dan tidak memiliki 

gelembung minyak.  Pada bagian membran telur terdapat benang-benang 
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panjang yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. 

Benang-benang ini berfungsi untuk melilitkan telur pada benda-benda 

terapung dipermukaan laut (Agusanty, 2018). 

Berdasarkan pengetahuan lokal yang dimiliki, nelayan-nelayan patorani 

di desa ini dapat mengetahui keberadaan ikan-ikan torani berdasarkan 

simbol-simbol alam berupa adanya cahaya ikan seperti memutih yang 

kelihatan dari kejauhan, melalui alat penciumannya yang mengenali bau yang 

khas dari ikan terbang, melalui penyelupan tangan sampai pada siku. 

Bilamana air laut terasa hangat maka diyakini terdapat gerombolan ikan 

terbang disekitar mereka, adanya segerombolan burung yang berbentuk paruh 

bebek yang berwarnah merah maupun hitam melalui tingkah laku ikan torani. 

Semakin tinggi terbangnya, makin diyakini ikan tersebut tidak ada telurnya 

dan tidak akan mungkin masuk kedalam alat tangkap atau pakkaja (bubu 

apung) dan di daun kelapa untuk bertelur (Sainal, 2018). 

Persiapan sebelum kegiatan penangkapan dilakukan adalah upacara 

selamatan. Acara ini dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan 

pada perahu yang akan dipakai untuk menangkap ikan dan atau pengumpul 

telur ikan terbang, dan tahap kedua acara dilakukan di tepi pantai. Upacara 

tahap pertama diawali dengan pembacaan Barazanji dan diakhiri dengan 

permohonan doa. Peserta upacara seluruhnya adalah pria dan diutamakan 

bagi mereka yang dituakan. Dengan duduk bersila mengelilingi makanan 

berupa kaddominya bersama dengan nasi ketan (songkolo), pisang dan tidak 

ketinggalan pula pendupaan. Guru baca melakukan ritualnya yang merupakan 

bagian proses upacara tersebut. Setelah upacara pokok selesai, barulah 

peserta upacara disuguhi minuman dan kue. Pada waktu rangkaian acara telah 

selesai semua hadirin dibagikan kaddominya dan pisang untuk dibawa 

pulang. Upacara tahap kedua, dilakukan dipinggir pantai atau dikenal dengan 

istilah attoana turungan (keturunan yang dihormati), hanya di lakukan oleh 

“guru baca” dan di ikuti oleh beberapa orang, dengan prosesi upacara 

menancapkan anyaman bambu di tepi pantai, yang berisi makanan songkolo 

dan ayam. Setelah itu, dilakukan pelepasan rakit-rakit di laut yang terbuat 
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dari batang pisang dan berisi berbagai macam jenis makanan seperti 

songkolo, telur, ayam dan lain-lain sebagainya. (Data primer, 2020) 

Setelah semua pakkaja yang dipasang telah hanyut terbawa arus ke arah 

barat, maka punggawa dan para sawi bersama-sama mengawasi posisi 

perahu. Disaat ikan terbang mulai terlihat mendekati alat tangkap pakkaja, 

maka semua awak perahu harus diam sejenak dan punggawa mengungkapkan 

“baca” yang diawali dengan tafakkur. Dalam pengoperasiannya, 

bubu/pakkaja diikatkan pada bambu yang juga berfungsi sebagai pelampung. 

Bambu yang dibentangkan secara melintang lurus atau berbentuk huruf U, 

bambu tersebut diikatkan pada perahu. Bubu/pakkaja yang terikat pada 

bambu tenggelam seluruhnya kedalam air dengan tertutupi beberapa pelepah 

daun kelapa. Cara pengoperasian unit penangkapan bubu/pakkaja adalah 

perahu dihanyutkan dengan tidak menggunakan mesin. Pengontrolan 

dilakukan 2 -3 kali selama 24 jam dengan cara menarik tali secara bersamaan, 

bambu terangkat naik dan terlihat alat penangkapan bubu/pakkaja. Jika 

didalam perangkap terlihat adanya telur ikan torani maka tali yang lainnya 

ditarik terus sampai alat perangkap dapat naik ke perahu (Arief, 2018). 

Adapun jam kerja dari nelayan patorani adalah 7-12 jam setiap hari 

selama 6 bulan lamanya berada di lautan. Kegiatan penangkapan ikan pada 

nelayan patorani mempunyai lingkungan kerja yang berbahaya maka dari itu 

perlu diawasi. Karena memilik potensi bahaya, langkah-langkah pencegahan 

harus dilakukan untuk mengeliminir atau bahkan menghilangkan potensi 

risiko bahaya atau kecelakaan tersebut. 

2. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil tahu yang terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu melalui panca indera 

manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba 

dimana sebagian besar diperoleh melalui mata dan telinga. Apabila 

penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang telah 

didasari oleh sebuah pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka 

perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting) daripada perilaku yang 
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tidak sama sekali didasari oleh sebuah pengetahuan (Notoatmodjo & 

Soekidjo, 2007). 

Pengetahuan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada nelayan 

menjadi kebutuhan mendasar terkait dengan potensi risiko kecelakaan kerja 

pada pelaksanaan pekerjaan (Teja, 2017). Pengetahuan informan nelayan 

adalah segala sesuatu yang diketahui tentang upaya mewujudkan perilaku 

keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi pendukung dalam melakukan 

tindakan atau perilaku dalam melakukan aktiftas melaut. Pelaksanaan K3 

adalah salah satu bentuk upaya menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, 

bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas 

dari kecelakaan kerja dan penyakit serta meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas kerja (Sagala, 2018). 

Hasil wawancara yang diperoleh yaitu informan kurang memahami 

secara teknis penerapan K3 itu yang seperti apa. Mereka hanya mengartikan 

bahwa konsep keselamatan adalah ketika mereka hendak melaut dalam 

keadaan selamat dan sehat, meminta perlindungan kepada Allah SWT serta 

pulang dari melaut juga tetap dalam keadaan selamat dan sehat. Serta 

informan juga menambahkan bahwa keselamatan bagi nelayan juga tidak 

dapat dilepaskan pada aspek kehati-hatian terhadap kondisi kapal sebelum 

berangkat melaut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rahman, 2019) 

bahwa berdoa kepada Allah SWT sangat penting dilakukan sebelum melaut 

dan melakukan pemerikasaan kondisi perahu dan mesin sebelum melaut yang 

bertujuan untuk keselamatan nelayan penangkap ikan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haris, 2018) bahwa 

kalangan nelayan pancing belum terlalu memahami mengenai keselamatan 

dan kesehatan kerja. Mereka beranggapan bahwa keselamatan dapat ditinjau 

dari keadaan mereka sebelum dan setelah melaut tetap dalam keadaan sehat 

dan selamat.  

Kesadaran nelayan akan keselamatan kerja seharusnya didukung oleh 

kompetensi yang memadai. Terlebih tingkat pendidikan nelayan patorani di 

wilayah ini masih rendah. Tingkat pengetahuan nelayan dipengaruhi dari 

pengalaman dan dapat menambah pengetahuan seseorang tentang sesuatu 
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yang bersifat informasi. Menurut Notoatmodjo (2005) merupakan suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran dan pengalaman dapat menuntun seseorang 

untuk menarik kesimpulan dengan benar, sehingga dari pengalaman yang 

benar diperlukan berfikir yang logis dan kritis.  

Pentingnya nelayan untuk terus meningkatkan pengetahuan serta 

keterampilannya untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja yang 

holistik juga disampaikan oleh Allah swt dalam firman-Nya: 

 ُّ واْ يَفۡسَحِ ٱلَلَّ واْ فيِ ٱلمَۡجََٰلسِِ فٱَفۡسَحُّ حُّ مۡ تَفَسََ هَا ٱلَذَِينَ ءَامَنُّوَٰٓاْ إذَِا قيِلَ لكَُّ يَُّ
َ
أ يَََٰٰٓ

 ُّ واْ يرَۡفعَِ ٱلَلَّ زُّ واْ فَٱنشُّ زُّ مۡۖۡ وَإِذَا قيِلَ ٱنشُّ و ُّواْ ٱلۡ َلِۡمَ لَكُّ
ُّ
مۡ وَٱلَذَِينَ و  ٱلَذَِينَ ءَامَنُّواْ مِنكُّ

ُّ بمَِا تَ َۡمَلُّونَ خَبيِرٞ   ٖۚ وَٱلَلَّ  (١١) دَرَجََٰت 

 

 Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadilah:11) 

 

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia: 

Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman agar melapangkan 

tempat duduk untuk yang lain jika mereka diminta hal itu, dan agar mereka 

berdiri dari majelis mereka untuk melakukan hal yang bermanfaat. Kemudian 

Allah menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang beriman dan berilmu 

bahwa mereka akan ditinggikan derajatnya di surga. Allah Maha Mengetahui 

segala perbuatan mereka, dan Allah akan membalas mereka atas perbuatan 

tersebut. Ibnu Umat meriwayatkan secara marfu’ bahwa Rasulullah melarang 

seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya agar dia 

dapat menempati tempat itu. Namun hendaklah mereka saling meluaskan dan 

melapangkan tempat bagi orang lain. 

Ayat diatas menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu 

pengetahuan yang akan diangkat derajatnya. Maka sangat penting untuk 

nelayan patorani memiliki keinginan untuk terus meningkatkan pengetahuan 
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dan keterampilannya dalam mewujudkan perilaku keselamatan dan kesehatan 

kerja, bukan hanya bersandar pada aspek pengalaman semata. Sesungguhnya 

pengalaman yang ditunjang dengan pengetahuan akan jauh lebih efektif 

dalam membentuk perilaku nelayan patorani yang aman dan sehat. 

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan salah satu aspek 

yang sangat penting bagi nelayan ketika melaut. Alat Pelindung Diri (APD) 

merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh pekerja demi melindungi 

dirinya dari potensi bahaya serta kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat 

terjadi ditempat kerja. Penggunaan APD oleh pekerja saat bekerja merupakan 

suatu upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya ditempat kerja. 

Walaupun upaya ini berada pada tingkat pencegahan terakhir, namun 

penerapan alat pelindung diri sangat dianjurkan (Maharani & Wahyuningsih, 

2017). 

Berdasarkan hasil indepth interview diperoleh bahwa informan 

mengetahui tentang APD yang digunakan saat melaut dan mereka 

menganggap penting dari penggunaan APD tersebut karena mereka tidak bisa 

berangkat melaut apabila alat-alat keselamatan pada kapal tidak lengkap. 

Namun, semua informan belum menerapkan penggunaan APD, mereka hanya 

menjadikannya sebagai pajangan dan dipakai saat dirasa penting. Karena 

mereka beranggapan bahwa penggunaan APD dapat membatasi gerak saat 

bekerja dan membuat tidak nyaman. Informan juga menambahkan bahwa 

penggunaan pelampung tidak terlalu dibutuhkan karena mereka sudah 

terbiasa melaut tanpa menggunakan pelampung. Mereka lebih memilih untuk 

menggantikan fungsi dari pelampung dengan benda lain yang sifatnya juga 

dapat mengapung seperti jerigen. Nelayan mengatakan bahwa jika terjadi 

kecelakaan yang menyebabkan perahu terbalik mereka mengandalkan jerigen 

sebagai alternatif pelampung. Apalagi jerigen tersebut memiliki penutup 

sehingga tidak tenggelam serta dapat membantu nelayan untuk tetap 

mengapung. 

Kementerian Kesehatan (2015) dalam bukunya Pedoman 

Penyelenggaraan Pelatihan Kader Kesehatan Kerja, juga menjelaskan bahwa 

upaya pengendalian dari bahaya potensial bagi nelayan dapat dilakukan 
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memakai pakaian lengan panjang, topi, memakai baju kerja, menyediakan 

pelampung serta membawa persediaan makanan yang cukup. 

Informan menyatakan bahwa ada beberapa yang digunakan sebagai 

kelengkapan ketika pergi melaut. Namun tidak semua anjuran penggunaan 

Alat Pelindung Diri tersebut digunakan, hanya beberapa yang digunakan yang 

dianggap memberikan manfaat yang besar ketika pergi melaut. Mereka 

mengatakan memakai alat pelindung diri hanya menimbulkan kerumitan 

karena dianggap peruntukannya tidak selamanya hanya digunakan saat turun 

ke laut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zurimi, 2019) 

diperoleh hasil nelayan tidak nyaman, risih, panas dan malas dalam 

menggunakan alat pelindung diri. Menurut Soeripto (2015) kebanyakan alat 

pelindung diri mengakibatkan beberapa perasaan tidak enak dan menghalangi 

gerakan atau tanggap penca indera pemakai. Oleh karena itu, umumnya 

nelayan akan menolak untuk menggunakan alat pelindung diri padahal 

nelayan tidak mengetahui fungsi dari APD sangatlah besar karena dapat 

mencegah kecelakaan kerja. 

Namun untuk Alat Pelindung Diri khususnya pakaian kerja nelayan, 

mereka menggunakan baju lengan panjang, kacamata, tapi tidak 

menggunakan topi, sepatu serta sarung tangan. Hal ini dilatarbelakangi dari 

kebermanfaatan yang dirasakan nelayan dimana mereka mengatakan bahwa 

baju lengan panjang dapat melindungi tubuh dari paparan sinar matahari. 

Begitupun dengan kacamata yang berfungsi untuk melindungi mata dari 

paparan sinar matahari langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Ekasari, 2018) diperoleh hasil pemakaian APD sendiri dapat 

berguna untuk mengurangi paparan langsung dari lingkungan kerja. Kontak 

langsung dengan peralatan kerja tanpa meggunakan APD dapat menyebabkan 

kulit menjadi terkikis. Sedangkan sepatu tidak digunakan oleh nelayan karena 

dianggap hanya mengganggu gerak kerja dari informan. Sedangkan untuk 

sarung tangan, nelayan menganggap bahwa penggunaannya justru akan 

berisiko terjadi kecelakaan kerja. Adapun Alat Pelindung Diri yang 

digunakan merupakan hak milik sendiri, akan tetapi biaya dari APD tersebut 

berasal dari juragan. 
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Informan menyadari dari pengalaman mereka bahwa Alat Pelindung 

Diri memang bermanfaat karena dapat membantu mereka untuk mengurangi 

risiko terjadinya kecelakaan akibat kerja maupun risiko-risiko lain. Informan 

juga menambahkan bahwa ada dampak/risiko ketika tidak menggunakan Alat 

Pelindung Diri, sehingga sangat berpengaruh pada Kesehatan dan 

Keselamatan Nelayan Patorani. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Zurimi, 2019) menyimpulkan bahwa penggunaan APD menurunkan 

kejadian cedera akibat kerja pada kelompok nelayan PT. Harta Samudra 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. 

Bagi nelayan tradisional, untuk mengetahui keadaan atau perubahan 

cuaca digunakan petanda dan gejala alam, misalnya kemunculan dan letak 

rasi bintang tertentu, arah dan sifat angin, kilatan cahaya dilangit, dan suara 

guntur dibeberapa penjuru arah mata angin. Pengetahuan gejala alam tersebut 

sangat penting untuk diketahui karena dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang tepat, para nelayan akan dapat bertindak dengan tepat pula, sehingga 

saat melaut, nelayan bisa membuahkan hasil tangkapan yang banyak dan 

terhindar dari bencana alam. Kemampuan nelayan dalam membaca dan 

menganalisis petanda dan gejala alam, juga dapat membantu nelayan dalam 

memprediksikan keadaan yang akan terjadi misalnya, waktu musim ikan atau 

sebaliknya, musim ombak besar, dan musim angin (Rahman et al., 2019). 

Hasil wawancara yang diperoleh sebelum melaut terkait pengetahuan 

nelayan terhadap cuaca informan mengatakan bahwa cuaca tidak menjadi 

penghalang untuk tidak melaut, karena hal itu sudah menjadi risiko dari 

seorang nelayan dan apabila cuaca ditengah laut kurang baik maka nelayan 

tersebut tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai patorani dan mencari telur 

ikan yang lebih banyak untuk dibawa pulang kerumah. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Husain, 2017) bahwa nelayan tetap pergi 

melaut pada musim hujan dan musim panas (kemarau). Mereka tidak melaut 

hanya apabila ada halangan yang mendadak seperti sakit, cuaca yang sangat 

buruk. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2018) 

bahwa apabila cuaca baik maka nelayan akan melaut namun apabila cuaca 

buruk nelayan tidak akan melaut. 
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Kondisi cuaca yang cocok untuk melaut pada saat musim angin timur 

karena angin tidak berhembus kencang, ombak yang tidak terlalu besar dan 

ikan terbang mulai bertelur. Apabila kondisi langit mendung, awan hitam 

pekat terlebih disertai petir, serta gelombang laut di pinggir pantai sangat 

tinggi, maka kemungkinan besar cuaca akan hujan lebat disertai angin 

kencang serta ombak besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Khalfianur et al., 2017) menyatakan bahwa ketika cuaca buruk, 

gelombang tinggi dan angin kencang akan menghambat melaut apalagi 

dengan kapal perikanan yang dimiliki nelayan kurang memadai.  

Kegiatan penangkapan telur ikan pada nelayan patorani mempunyai 

lingkungan kerja yang berbahaya maka dari itu perlu diawasi. Karena 

memilik potensi bahaya, langkah-langkah pencegahan harus dilakukan untuk 

mengeliminasi atau bahkan menghilangkan potensi risiko bahaya atau 

kecelakaan tersebut. 

Pemilik kapal beserta ABK (sawi) mempersiapkan kebutuhan melaut 

dan nelayan patorani lainnya menyiapkan kebutuhan perbekalan seperti solar, 

oli, lampu, genset, pengecekan bubu apung (pakkaja) dan persiapan lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Riantoro et al., 2018) perbekalan yang sudah 

dipersiapkan dimasukkan ke dalam ember kaleng cat bekas sebagai wadah 

penyimpanan perlengkapan yang berfungsi juga sebagai pelampung. Potensi 

bahaya dengan kemungkinan yang besar terjadi pada proses kerja persiapan 

mesin. Potensi bahaya tersebut adalah kunci pas dan peralatan lain untuk 

pengecekan mesin mengenai anggota tubuh. Walaupun hal ini sering terjadi 

namun kecelakaan tersebut masuk ke dalam kategori yang tidak parah. 

Kejadian tersebut dapat dicegah dengan pemakaian APD oleh punggawa atau 

pihak lain yang bertugas untuk melakukan persiapan dan cek mesin seperti 

sarung tangan dan sepatu safety (safety boots). 

Pemindahan perlengkapan melaut ke atas kapal menggunakan alat 

bantu berupa katrol dan tali agar mempermudah pemindahan barang. 

Kategori kecelakaan parah terdapat pada saat pemindahan jirigen BBM dan 

drum oli dengan potensi bahaya terjadi pada saat pemindahan jirigen BBM 

dan drum oli dapat terjatuh dan mengenai anggota tubuh. Kejadian tersebut 
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dapat dicegah dengan solusi memakai alat pemindahan yang aman dan 

membersihkan jalan yang akan dilalui sehingga tidak licin. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan (Purwangka et al., 2018) peralatan yang digunakan 

pada saat pemindahan kebutuhan untuk melaut ke atas kapal yaitu alat bantu 

mengangkut mesin berupa bambu dengan panjang 3 meter yang memiliki 

dimeter 7 cm. Kategori kecelakaan parah juga dapat terjadi pada proses 

pemindahan dan pemasangan motor temple kekapal dengan potensi bahaya 

mesin jatuh mengenai anggota tubuh. 

Peralatan dan kebutuhan melaut yang telah dipindahkan ke atas kapal 

kemudian dilanjutkan menuju daerah penangkapan telur ikan terbang. Risiko 

bahaya pada aktivitas ini adalah pada saat punggawa mengarahkan kapal 

keluar dari dermaga. Posisi kapal yang sebelumnya bersandar pada dermaga 

terhambat jalur keluarnya dengan kapal-kapal lainnya yang juga sedang 

bersandar di dermaga. Area yang sempit tersebut membuat kapal nelayan 

patorani yang hendak keluar pelabuhan menabrak kapal lainnya untuk bisa 

memposisikan kapal nelayan patorani dari dermaga. Kondisi seperti ini dapat 

mengakibatkan kapal terbalik maupun menimbulkan kebocoran pada bagian 

badan kapal. Kategori kecelakaan parah terdapat pada saat punggawa 

mengarahkan kapal keluar dari dermaga, dengan potensi bahaya bahaya kapal 

bocor atau tenggelam akibat terbentur badan kapal yang lain dan kapal hilang 

arah saat pelayaran. Kejadian tersebut dapat dicegah dengan solusi 

melakukan pengecekan rutin terhadap kelayakan kapal, dan membawa alat 

bantu navigasi berupa GPS (Global Positioning System) atau peta lokasi.  

Persiapan alat tangkap bubu apung (pakkaja) dilakukan ketika nelayan 

patorani telah sampai di daerah penangkapan. Nelayan melakukan persiapan 

untuk menyusun bubu apung (pakkaja). Berbeda dengan penelitian 

(Dharmawirawan et al., 2019) juragan laut dan 1 orang anak buah kapal 

melakukan pengecekan arus dengan cara penyelaman, yang perlu 

dipersiapkan oleh juragan laut dan anak buah kapal (ABK) adalah memakai 

baju kerja biasanya baju dan celana panjang, pemakaian teropong semacam 

penutup kepala dan bagian wajah, peletakan posisi selang penyalur udara, 

penggunaan pemberat dari timah, sepatu karet dan pemasangan masker pada 
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wajah. Risiko bahaya yang timbul pada kegiatan ini yaitu ABK (sawi) dapat 

mengalami kedinginan, tangan terluka dan apabila terjadi hujan petir dapat 

tersambar petir/terkena air hujan. Potensi bahaya dengan kemungkinan yang 

besar terjadi pada proses kerja menyusun bubu apung di atas kapal, dengan 

potensi bahaya nelayan patorani dapat terluka. Kejadian tersebut dapat 

dicegah dengan solusi memakai APD.  

Proses penangkapan ikan torani dimulai dengan penurunan bubu apung 

(pakkaja) dengan perlahan dan secara manual atau tanpa alat bantu, nelayan 

mengatur bubu apung (pakkaja) di permukaan laut dan nelayan patorani 

menunggu bubu apung (pakkaja) selama 1x24 jam atau sampai bubu apung 

(pakkaja) penuh dengan telur ikan terbang. Berbeda dengan penelitian 

(Riantoro et al., 2018) perpindahan bagan apung tergantung dari bagan apung 

lainnya karena nelayan memindahkan alat tangkapnya berdasarkan informasi 

atau melihat jumlah hasil tangkapan nelayan bagan yang lain. Pada aktivitas 

penurunan bubu apung (pakkaja) dari kapal kelaut ini memiliki risiko bahaya 

seperti tangan dapat terluka, kedinginan dan apabila terjadi hujan petir dapat 

tersambar petir/terkena air hujan. Kategori kecelakaan parah tidak terdapat 

pada penurunan bubu apung (pakkaja) namun memiliki potensi bahaya 

dengan kemungkinan terjadi yang besar yaitu tangan terluka pada saat 

menurunkan bubu apung (pakkaja) dari kapal kelaut. Kejadian tersebut dapat 

dicegah dengan solusi memakai APD berupa sarung tangan. Potensi bahaya 

dengan kemungkinan terjadi yang besar yaitu nelayan patorani tenggelam 

pada saat nelayan mengatur bubu apung (pakkaja) di permukaan laut. 

Kejadian tersebut dapat dicegah dengan solusi memakai life jacket 

(pelampung). Potensi bahaya dengan kemungkinan terjadi yang besar yaitu 

ABK (sawi) tercebur ke laut pada saat nelayan menunggu bubu apung 

(pakkaja) selama 1x24 jam atau sampai bubu apung (pakkaja) penuh dengan 

telur ikan terbang. Kejadian tersebut dapat dicegah dengan solusi 

membersihkan jalan yang dilalui. 

Dalam pengoperasiannya nelayan patorani hanya menunggu dan 

melakukan pengamatan melalui kapal, apabila bubu apung (pakkaja) terlihat 

sudah penuh dengan telur ikan terbang maka selanjutnya pengangkatan bubu 
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apung (pakkaja) ke atas kapal. Dengan aktivitasi penarikan tali bubu apung 

(pakkaja) yang telah penuh dengan telur ikan terbang, pengangkatan bubu 

apung (pakkaja), telur ikan terbang dipindahkan ke wadah. Berbeda dengan 

penelitian (Purwangka, 2016) penurunan jaring saat operasi penangkapan 

ikan dipengaruhi oleh jumlah ikan yang tertangkap, biasanya 3–5 kali 

penurunan jaring. Proses penarikan tali bubu apung (pakkaja) yang telah 

penuh dengan ikan terbang memiliki risiko bahaya seperti ABK (sawi) 

tercebur kelaut dan alat tangkap jatuh mengenai anggota tubuh. Proses 

pengangkatan bubu apung (pakkaja) memiliki risiko bahaya seperti ABK 

(sawi) tercebur kelaut dan terkena mesin kapal. Proses pemindahan telur ikan 

terbang ke wadah memiliki risiko bahaya seperti terpeleset dan tangan dapat 

terluka. Kategori kecelakaan parah tidak terdapat pada aktivitas pengangkatan 

bubu apung (pakkaja).  

Setelah telur ikan terbang dipindahkan ke wadah, nelayan patorani 

kembali menurunkan bubu apung (pakkaja) kelaut. Pada aktivitas penurunan 

bubu apung (pakkaja) dari kapal kelaut ini memiliki risiko bahaya seperti 

tangan dapat terluka, kedinginan dan apabila terjadi hujan petir dapat 

tersambar petir/terkena air hujan. Kategori kecelakaan parah tidak terdapat 

pada penurunan bubu apung (pakkaja) namun memiliki potensi bahaya 

dengan kemungkinan terjadi yang besar terdapat yaitu tangan terluka pada 

saat menurunkan bubu apung (pakkaja) dari kapal kelaut. Kejadian tersebut 

dapat dicegah dengan solusi memakai APD berupa sarung tangan. Potensi 

bahaya dengan kemungkinan terjadi yang besar yaitu nelayan patorani 

tenggelam pada saat nelayan mengatur bubu apung (pakkaja) di permukaan 

laut. Kejadian tersebut dapat dicegah dengan solusi memakai life jacket 

(pelampung). Potensi bahaya dengan kemungkinan terjadi yang besar yaitu 

ABK (sawi) tercebur ke laut pada saat nelayan menunggu bubu apung 

(pakkaja) selama 1x24 jam atau sampai bubu apung (pakkaja) penuh dengan 

telur ikan terbang. Kejadian tersebut dapat dicegah dengan solusi 

membersihkan jalan yang dilalui. 

Sembari menunggu bubu apung (pakkaja) penuh dengan telur ikan 

terbang, nelayan patorani lainnya mengeringkan telur ikan terbang di atas 
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kapal dengan menggunakan bambu. Proses kerja pada aktivitas pengeringan 

telur ikan terbang yaitu pengeringan telur ikan terbang menggunakan bambu 

dengan bantuan cahaya matahari dan pemindahan telur ikan terbang yang 

sudah kering kedalam karung. Pada aktivitas pengeringan telur ikan terbang 

memiliki risiko bahaya seperti ABK (sawi) dapat tercebur ke laut, terpeleset 

dan sakit punggung. Kategori kecelakaan parah tidak terdapat pada 

pengeringan telur ikan terbang namun memiliki potensi bahaya dengan 

kemungkinan terjadi yang besar yaitu terpeleset pada saat pengeringan telur 

ikan terbang. Kejadian tersebut dapat dicegah dengan solusi membersihkan 

jalan yang dilalui. 

Penangkapan yang telah dilakukan dan hasil tangkapan yang telah 

ditempatkan pada karung. Penelitian yang dilakukan (Riantoro et al., 2018) 

hasil tangkapan yang telah terkumpul pada jaring diambil dengan alat bantu 

serok dan disortir berdasarkan jenis ikan dan ukuran ikan untuk dimasukkan 

ke dalam keranjang-keranjang bambu yang telah dipersiapkan. Aktivitas 

dilanjutkan dengan juru mudi mengarahkan kapal menuju dermaga asal 

selama perjalanan risiko bahaya yang paling menonjol ialah posisi ABK 

(sawi) di atas kapal. Potensi bahaya pada proses ini adalah ABK (sawi) dapat 

tercebur ke laut. Pada aktivitas pengeringan telur ikan terbang memiliki risiko 

bahaya seperti ABK (sawi) dapat tercebur ke laut, terpeleset dan sakit 

punggung.  

Pemindahan atau unloading dari atas kapal diutamakan karung berisi 

hasil tangkapan yang didahulukan untuk diturunkan. Aktivitas ini 

menimbulkan bahaya, seperti nelayan patorani serta karung berisi hasil 

tangkapan jatuh dan hasil tangkapan dapat berserakan. 

Hasil tangkapan ikan terbang diberikan kepada juragan. Aktivitas ini 

menimbulkan bahaya, seperti nelayan patorani sakit punggung dan terjatuh. 

Pada aktivitas ini tidak terdapat potensi bahaya yang parah.  

3. Sikap 

Sikap dapat digambarkan sebagai suatu kecenderungan subjek 

merespon suka atau tidak suka terhadap suatu objek (Damiati & Masdarini, 

2017). Sikap ini ditunjukkkan dalam berbagai derajat dan ukuran yang 
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berbeda dan bergerak secara terus menerus. Newcomb seorang ahli psikologi 

sosial menyatakan bahwa sikap ini merupakan kesiapan untuk bertindak dan 

bukan dari dorongan sesuatu. Dalam dunia K3 ada yang namanya Safety 

Behavior atau perilaku aman dan kesehatan kerja. Maka dari itu sikap sangat 

berkaitan dengan perilaku seseorang jika sikap positif maka perilaku juga ikut 

positif. Sikap dalam bekerja sangat menentukan perilaku yang dilakukan oleh 

informan. Sikap yang positif akan menjamin keselamatan dan kesehatan 

informan pada saat melaut. Sikap ini akan membentuk persepsi informan 

berkaitan dengan perilaku kerja yang selamat dan sehat. 

Hasil analisis dari indepth interview yang dilakukan pada nelayan 

menggambarkan bahwa dari aspek pengetahuan tentang K3 ketika melaut 

mendapat respon yang positif. Mereka menyadari bahwa pengetahuan tentang 

K3 menjadi hal yang penting sehingga sikap positif ini dapat menghindarkan 

nelayan dari kecelakaan ringan bahkan kecelakaan kerja yang lebih berat. Hal 

ini dipicu dari pengalaman nelayan bahwa melaut merupakan pekerjaan 

dengan risiko yang sangat tinggi. 

(Ruslan, 2015) mengatakan bahwa bagi masyarakat pesisir, sikap hidup 

dasar masyarakat tersebut adalah memiliki atau menganggap bahwa laut 

merupakan sumber daya untuk kelangsungan. Melalui latar belakang budaya 

yang dimiliki oleh masyarakat pesisir, muncul suatu tradisi untuk 

menghormati kekuatan sumber daya laut. Tradisi tersebut lazimnya 

diwujudkan melalui ritual, yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur 

karena alam melalui sumber daya laut telah memberikan kelimpahan serta 

rezeki dalam kelangsungan hidup mereka. 

Secara harfiah mereka memahami bahwa sangat berisiko melaut dalam 

keadaan tanpa menggunakan alat pelindung diri. Secara kognitif, pemikiran 

mereka positif bahwa aspek keselamatan menjadi hal yang sangat penting 

untuk diwujudkan dengan salah satu upayanya penggunaan alat pelindung 

diri, namun secara tindakan mereka nyatanya tetap memilih untuk 

mengabaikan anjuran tersebut, hal ini dipicu karena mereka merasa tidak 

akan celaka. 
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Sikap yang aman dan sehat juga disampaikan Allah swt dalam 

firmanNya: 

 ْ وا نفقُِّ
َ
َ يُّحِبَُّ  وَو ْْۚ إنََِ ٱلَلَّ حۡسِنُّوَٰٓا

َ
مۡ إلِيَ ٱلتَهَۡلُّكَةِ وَو يدِۡيكُّ

َ
واْ بأِ ِ وَلاَ  ُّلۡقُّ فيِ سَبيِلِ ٱلَلَّ

حۡسِنيِنَ    (٥٩١) ٱلمُّۡ

Terjemahnya: 

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah:195). 

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia: 

Belanjakanlah harta kalian dalam ketaatan kepada Allah, seperti jihad 

dan lain-lain. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke 

dalam kebinasaan karena meninggalkan jihad dan enggan mengeluarkan dana 

untuk kepentingan jihad; atau dengan cara menjerumuskan diri sendiri ke 

dalam tindakan yang dapat mencelakakan kalian. Berbuat baiklah kalian 

dalam masalah ibadah, muamalah dan akhlak. Sesungguhnya Allah mencintai 

orang-orang yang berbuat baik dalam semua urusannya. Maka Allah 

memberikan pahala yang besar kepada mereka dan membimbing mereka ke 

jalan yang benar. 

Ayat diatas memberikan anjuran tentang pentingnya sikap yang selamat 

dan sehat ketika nelayan patorani melakukan aktivitas pencarian telur ikan 

terbang. Mencari telur ikan terbang dengan sikap dan tindakan yang tidak 

aman akan mengantarkan nelayan patorani pada penyakit yang akan terjadi 

nantinya serta kecelakaan yang dapat berakibat pada kebinasaan. Apalagi 

pencarian telur ikan terbang merupakan aktivitas yang mayoritas dilakukan 

dalam pengawasan yang masih lemah. 

Nelayan sebagai kelompok masyarakat yang bermukim di daerah 

pesisir memiliki ciri-ciri perilaku sosial yang relevan dengan kajian filologis 

atas naskah-naskah klasik (kuno) yang banyak dipengaruhi oleh ajaran islam 

seperti Kitab Sindujoyo Pesisiran dan Babad Gresik Pesisiran dimana salah 

satu syarat pemimpin di kalangan masyarakat pesisir adalah siap menolong 

siapa saja yang meminta bantuan (Kusnadi et al., 2017). 
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Sikap dalam kehidupan masyarakat nelayan di Desa Tamasaju 

Kecamatan Galesong Utara, yang diperoleh melalui proses pewarisan budaya 

dari generas ke generasi. Sejalan dengan penelitian (Siregar, 2015) 

mengatakan bahwa pembentukan sikap dapat dipengaruhi oleh pengalaman 

pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, 

dan media informasi.  

Mereka mengamalkan sebagai acuan ketika melakukan aktivitas hidup 

sebagai nelayan patorani. Adapaun sikap yang dimaksudkan itu antara lain, 

akkareso, barani, assitulung dan siri na pacce’. Akkareso atau biasa pula 

disebut ajjama tojeng-tojeng tak lain adalah sebagai pekerja keras, mereka 

menekuni bidang pekerjaannya sebagai nelayan baik sebagai punggawa 

maupun sebagai sawi. Sebagai seorang nelayan patorani yang mencari nafkah 

hidupnya di laut, maka harus mempunyai sifat keberanian dalam menjelajah 

lautan luas dengan kondisi yang tidak menentu. Dalam ketidakpastian 

terhadap hasil yang diperoleh sebagai nelayan, mereka senantiasa optimis 

dapat menempuh hidup ini dengan bahagia. Sistem nilai yang lain adalah 

assitulung-tulung yakni saling bantu membatu dalam menghadapi masalah. 

Wujud assitulung-tulung ini dapat dilihat ketika para nelayan melakukan 

penangkapan ikan, maka mereka saling memantu sebagai suatu kesatuan 

kerja produktif. Siri’ na pacce yaitu kasih sayang terhadap sesama manusia. 

Hal ini berwujud tanggung jawab moral untuk membantu sesame nelayan 

patorani. Sebaliknya patorani yang diberikan pekerjaan akan merasa malu 

(siri) jika tidak melakukan dengan baik pekerjaan yang diberikan kapadanya. 

Dengan demikian “siri na pacce” menunjukkan arti kebersamaan, 

kekeluargaan dan kesatuan yang dijunjung tinggi dalam menanggung suka 

dan duka dalam melakukan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari (Nasruddin, 

2015). 

Hasil analisis dari indepth interview yang dilakukan pada nelayan juga 

menggambarkan bahwa dari aspek penggunaan alat pelindung diri ketika 

melaut mendapat respon yang positif. Mereka menyadari bahwa melaut tanpa 

menggunakan alat pelindung diri termasuk sebagai sikap yang memiliki 

risiko tinggi. Hal ini dipicu dari pengalaman nelayan bahwa melaut 
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merupakan pekerjaan dengan risiko yang sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Santara et al., 2019) masih minimnya kesadaran nelayan tentang 

pentingnya Alat Pelindung Diri. 

Hal itu pula yang nampak dari sikap nelayan patorani yang ada di Desa 

Tamasaju yang turut memengaruhi aspek terhadap penggunaan alat pelindung 

diri. Mereka mengungkapkan bahwa tidak perlu mengkhawatirkan ketika 

tidak menggunakan alat pelindung diri sebab tatkala terjadi kecelakaan kerja, 

nelayan yang lain akan memberika pertolongan segera. Selain itu, aktivitas 

melaut yang mereka lakukan sifatnya bersama-sama, dalam artian ditengah 

laut terdapat puluhan nelayan lain sehingga menurunkan kekhawatiran 

mereka akan risiko melaut tanpa menggunakan alat pelindung diri. Mereka 

juga memahami bahwa kecelakaan kerja adalah potensi yang bisa dialami 

oleh seluruh nelayan sehingga diharapkan suatu saat ketika mengalami 

kecelakaan maka nelayan lain juga akan memberika bantuan. Sikap itulah 

yang menjadi ciri dari nelayan patorani itu sendiri. 

Sikap kerja nelayan menggambarkan kecenderungan karakter nelayan 

dalam memilih risiko. Pada kegiatan penangkapan telur ikan yang dinilai 

tinggi adalah melakukan penangkapan telur ikan pada musim barat. Hal ini 

terkait dengan kondisi alam yang kurang mendukung operasi penangkapan 

dan dapat pula mengancam keselamatan jiwa (Ekasari, 2018). Menurut 

Wildavsky et all (1990) persepsi terhadap risiko sangat dipengaruhi oleh 

harapan untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih jika berani mengambil 

risiko. 

Namun ada perbedaan signfikan terhadap sikap yang dipilih oleh 

nelayan patorani terhadap risiko melaut ketika cuaca dalam keadaan buruk. 

Mereka mengungkapkan bahwa ketika cuaca tidak mendukung, maka mereka 

memilih untuk tidak melaut. Ketika mereka berada di tengah laut lantas 

kondisi cuaca memburuk mereka tetap melanjutkan perjalanan. Hal ini juga 

yang mengindikasikan bahwa cuaca buruk adalah risiko tinggi yang harus 

ditanggung oleh nelayan patorani. Peneliti sebelumnya (Rahman et al., 2019) 

menyatakan bahwa bagi nelayan tradisonal, untuk mengetahui keadaan cuaca 

digunakan petanda dan gejala alam, seperti arah dan sifat angin, kilatan 
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cahaya di langit, dan suara guntur di beberapa penjuru arah mata angin dan 

kondisi cuaca yang dapat dilihat dari bentuk awan. 

Menurut (Ekasari, 2018), kejadian berisiko yang digolongkan kedalam 

kondisi tidak terkontrol disebabkan oleh faktor alam seperti angin kencang, 

gelombang besar, arus kuat, sebaran ikan di perairan dan musim ikan 

sehingga solusi penanganan risiko kondisi tidak terkontrol umumnya hanya 

dapat dilakukan secara preventif.  

Begitu pula dengan kondisi keterpaparan nelayan dengan panas 

matahari. Sebagai kondisi yang tidak terkontrol, terpapar sinar matahari 

dianggap nelayan sebagai konsekuensi dari melaut sehingga tidak dianggap 

sebagai penghambat untuk melaut. Mereka lebih berfokus pada langkah yang 

dapat dilakukan untuk meminimalisir keterpaparan tersebut. Oleh sebab 

itulah mayoritas nelayan patorani tetap menggunakan baju lengan panjang 

dan topi.  

4. Kepercayaan  

Membicarakan tentang kepercayaan masyarakat, maka tak jauh beda 

dengan membahas tentang aliran kebatinan, karena istilah kepercayaan 121 

merupakan penjelasan dari istilah kebatinan. Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI). Secara umum, Kalangie membagi sistem medis kedalam 

dua golongan besar, yaitu sistem medis ilmiah yang merupakan hasil 

perkembangan ilmu pengetahuan (terutama dalam dunia barat) dan sistem 

non medis (pengobatan onal) yang berasal dari aneka warna kebudayaan 

manusia (Togobu, 2018). 

Kepercayaan adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, 

pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun 

perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi sistem 

kepercayaan bukan hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman 

masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara 

manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat 

kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua 

penghuni komunitas ekologi. Seluruh sistim kepercayaan ini dihayati, 

dipraktikan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang 
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sekalgus membentuk pola perilaku manusia sehari -hari baik terhadap sesame 

manusia maupun terhadap alam dan yang gaib.  

Setiap daerah memiliki adat/kebiasaan dan kepercayaan masing–masing 

adat/kebiasaan tiap daerah berbeda-beda, dan memiliki ciri khas sebagai 

identitas masyarakat itu sendiri. Perbedaan disebabkan oleh beberapa faktor 

yang berpengaruh terhadap adat/kebiasaan adalah faktor kepercayaan. 

Dimana kepercayaan ini menjadi pedoman atau salah satu tuntunan 

masyarakat untuk kelangsungan hidup mereka. Adat biasanya memang 

terlahir dari kebiasaan turun menurun masyarakatnya, contohnya sedekah 

laut. Sedekah laut merupakan ekspresi terhadap keterbatasan manusia, 

dimana para nelayan mengharapkan keselamatan sewaktu melaut dan hasil 

panen pun meningkat untuk itu mereka melakukan ritual sedekah laut (Ernest 

Cassirer, 1990). 

Kepercayaan yang dilakukan sebelum melaut informan mempercayai 

ritual yang telah dilakukan semua nelayan patorani di Desa Tamasaju sudah 

menjadi tradisi dari nenek moyang pada saat melakukan penangkapan telur 

ikan terbang. Informan menyiapkan seperti sesajen dimana terdapat dupa, 

pisang, ayam, nasi, songkolo, kue dan pa’rappo (daun sirih, kapur dan buah 

pinang). Hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang yang 

masih dipertahankan oleh para nelayan patorani. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Asruddin & Syariah, 2019) bahwa tradisi doa dan 

sesajian di atas perahu merupakan tradisi pendahulu mereka yang tetap masih 

tetap diamalkan oleh nelayan. Ritual keselamatan tersebut dilaksanakan di 

kapal, setelah melakukan ritual keselamatan informan membawa sesajen 

tersebut dilaut. Kemudian sesajian tersebut dibawa lagi ke Pulau Sonrobengi 

untuk meminta izin kepada penghuni laut agar pada saat proses pengambilan 

telur ikan terbang bisa diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Pada saat 

melakukan penangkapan tidak ada lagi ritual, begitupun pada saat akan 

pulang dari penagkapan telur ikan, informan langsung pulang kerumah 

bertemu dengan istri dan anaknya dalam keadaan selamat. 

Namun adapun informan mengatakan nasi yang disiapkan satu piring, 

songkolo putih dan songkolo hitam, ayam 2 ekor (betina dan jantan), pisang 3 
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sisir, kue 2 macam yaitu kue umba-umba dan kue lapis. Hal ini bertujuan 

untuk meminta izin kepada penghuni laut untuk melakukan penyelaman dan 

bisa selamat sampai pulang kerumah masing-masing. Beberapa informan 

mengatakan bahwa tidak ada pantangan sama sekali yang dilarang bagi 

nelayan patorani, kalaupun pantangan tersebut ada, semua kembali ke diri 

masing-masing bisa saja pantangan tersebut merupakan penyakit bawaan 

yang dimiliki oleh nelayan patorani. 

Hal ini juga sangat ditegaskan oleh tokoh adat di desa Tamasaju, beliau 

mengatakan bahwa sebelum berangkat melaut terdapat ritual/tradisi yang 

dilakukan para nelayan, yaitu menyiapkan pisang 3 sisir, songkolo, dan ayam. 

Beliau mengatakan bahwa ada pantangan dan juga pamali yang dipercayai 

dari leluhur yang tidak dapat dilakukan saat melaut salah satunya istri dari 

nelayan yang berangkat melaut dilarang untuk meninggalkan rumah terlalu 

lama alasannya adalah berhubungan dengan keberkahan, karena mereka 

beranggapan berkah itu sangat penting dan berkaitan dengan keselamatan dan 

pada saat melaut, istri dirumah harus membakar lilin alasannya agar Patorani 

selalu diberikan rejeki yang berlimpah. 

Adapun hal-hal yang tidak dapat dilakukan saat pencarian ikan terbang, 

karena dinilai dapat merugikan dan membahayakan keselamatan informan 

dipicu karena adanya budaya pamali seperti hal-hal yang tidak pantas untuk di 

bicarakan dan juga tidak diperbolehkan berbicara dengan sombong atau 

semacam takabbur. Larangan tersebut berhubungan dengan keselamatan 

karena Mereka beranggapan bahwa jika larangan tersebut dilanggar maka 

nelayan akan celaka dan juga hambatan saat proses penangkapan ikan. Hal 

tersebut di yakini oleh nelayan karena melihat pengalaman dan kejadian yang 

pernah terjadi sebelumnya. Informan menekankan bahwa dari larangan/pamali 

yang dipercayai itu pasti berdampak dan terjadi. Salah satunya adalah 

berdampak pada keselamatan nelayan itu sendiri. Hal tersebut sudah di atur 

dan turun temurun dari leluhur nelayan Patorani. 

Dalam pandangan Islam mengenai keterkaitan syariat Islam dalam 

upacara tradisi patorani maka perlu di ketahui beberapa persoalan yang 

berkaitan dengan permohonan atau berdoa dalam agama Islam. Maka dapat 
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dikatakan bahwa di dalam pelaksanaan upacara tradisi patorani, sebagai suatu 

kelakuan atau kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Tamasaju, ada 

penyesuaian dengan adab doa secara Islam. Akan tetapi, para patorani ini 

selain mengandalkan doa sebagai suatu permohonan kepada Allah SWT, ia 

juga menyediakan suatu benda keramat, sebagai simbol yang menurut 

pemahaman dari para patorani ini, simbol tersebut tak kalah pentingnya 

dengan doa, yang berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk menolak bala yang 

akan menimpa para diri patorani dan menimpah warga masyarakat, terutama 

pada keluarga yang akan di tinggalkan selama proses penangkapan ikan torani 

di laut yang lepas. 

Karena tradisi patorani merupakan ciptaan manusia yang menghasilkan 

suatu kebudayaan, namun terkadang masih ada orang-orang yang tergolong 

awam yang menilai upacara sangat penting dalam kehidupannya, terutama 

pada masyarakat patorani di Desa Tamasaju, karena upacara tradisi patorani 

bertujuan untuk meminta rezeki yang banyak. Hal ini merupakan dampak 

yang berakibat buruk bagi orang yang terlalu fanatik kepada suatu ritual. 

Upacara tradisi patorani ini sesuatu yang tidak patut dipinta kecuali kepada 

Allah SWT. Karena memohon sesuatu selain kepada Allah SWT merupakan 

suatu perbuatan yang di larang dalam ajaran Islam.  

Sebagaimana dalam firman Allah SWT: 

قَ  هِّ فَ
ّٰ 
كْ بِّالل شْرِّ

شَاْۤءُۚ  وَمَنْ ي ُ لِّكَ لِّمَنْ ي َ وَْ  ذّٰ رُُ مَا دُ غْفِّ شْرَكَ بِّهٖ وَيَ ْ  ي ُ
َ
رُُ ا غْفِّ ا يَ

َ
هَ ل

ّٰ 
رى  اِّ  َ الل ََ دِّ افْ

يْمًا مًا عَظِّ ثْ  اِّ
Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena 

mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) 

yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang 

mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat 

besar.” 

 

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 48: 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang 

menyekutukan-Nya dengan makhluk-Nya. Dan Dia akan mengampuni dosa-

dosa lain selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki berdasarkan 

kemurahan-Nya, atau menyiksa orang yang Dia kehendaki karena dosa-dosa 
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tersebut sesuai dengan kadar dosa yang telah diperbuatnya berdasarkan 

keadilan-Nya. Barangsiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, ia 

telah membuat dosa besar yang tidak terampuni bila orang itu mati dalam 

kondisi tersebut. 

Dari penjelasan ayat di atas upacara tradisi patorani ini sesuatu yang 

tidak patut dipinta kecuali kepada Allah SWT. Karena memohon sesuatu 

selain kepada Allah SWT merupakan suatu perbuatan yang di larang dalam 

ajaran Islam. Kiranya bila sesuatu yang berdampak negatif, maka segeralah di 

hilangkan apalagi bila akan merusak nilai-nilai moral pada masyarakat. 

Upacara tradisi patorani ini di lakukan untuk mendapatkan banyak ikan serta 

pengumpulan telur ikan. Akan tetapi banyaknya ikan yang diperoleh, 

bukanlah suatu faktor utama karena upacara tersebut, akan tetapi karena 

kehendak Allah SWT, tetapi upacara patorani itu hanyalah sebagai tradisi 

yang tidak boleh di tinggalkan sebab telah membudaya. Oleh karena itu 

masyarakat Desa Tamasaju sangat menghargainya sebagai tradisi dari nenek 

moyang mereka. Bentuk upacara tradisi patorani di sandarkan pada agama 

Islam, sebab masyarakat Islam yang melakukan tradisi tersebut. Namun, 

dalam melaksanakannya seakan-akan semua ini bukan karena Allah swt, 

tetapi seakan-akan bersifat takhayul. Upacara tradisi patorani dapat membuat 

orang menjadi takhayul sehingga mempercayai adanya roh-roh yang di 

pandang sakral sehingga kepercayaan kepada Allah SWT, tidaklah kongkrit 

karena telah di pengaruhi oleh tingkah laku pemuja untuk menyatakan rasa 

cinta, rasa takut, akan adanya siksa, sehingga mengadakan suatu pengorbanan 

yang kesemuanya itu sebagai suatu pernyataan batin manusia yang penuh 

dengan perkiraan atau suatu khayalan. 

Tingkat pencegahan berdasarkan levell dan clark bahwa tingkat 

pencegahan dalam keperawatan komunitas dapat dilakukan pada tahap 

sebelum terjadinya penyakit (prepathogenesis phase) dan pada tahap 

pathogenesis phase. Pada tahap ini dapat dilakukan melalui kegiatan primary 

prevention atau pencegahan primer. Pencegahan primer ini dapat 

dilaksanakan selaman fase prepathogenesis suatu kejadian penyakit atau 

masalah kesehatan. Pencegahan dalam arti sebenarnya terjadi sebelum sakit 
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atau ketidakfungsian dan diaplikasikan ke populasi sehat pada umumnya. 

Pencegahan primer merupakan usaha agar masayarakat yang berada dalam 

stage of health tidak jatuh kedalam stage yang lain yang lebih buruk 

(Widyaloka, 2017). 

Informan mengatakan bahwa kecelakaan kerja yang biasa mereka alami 

yaitu terpeleset diakibatkan karena lantai kapal yang licin atau saat cuaca 

sedang tidak baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Dharmawirawan et al., 2019) lantai kapal yang licin dapat digolongkan 

sebagai bahaya karena paparan atau kontak terhadap lantai yang licin ini akan 

menyebabkan suatu kerugian atau konsekuensi terpeleset. Selain terpeleset, 

informan juga biasanya mengalami kecelakaan kerja seperti tangan tersangkut 

pada mesin kapal hal ini dikarenakan pelindung diri dari informan tersangkut 

pada mesin kapal ketika memperbaiki mesin kapal yang rusak. Sejalan 

dengan penelitian (Syahri & Fitria, 2018) kecelakaan yang terjadi pada 

nelayan adalah terpeleset, tenggelam, kapal karam, kena jaring, pisau dan 

engkol mesin.  Informan juga mengatakan bahwa tidak ada pamali atau 

larangan yang dilanggar sehingga terkena kecelakaan kerja. Semua itu 

memang karena faktor kurang berhati-hati saat bekerja. Dalam hal 

pencegahan agar tidak terjadi kecelekaan kerja yaitu dengan tidak 

menggunakan pelindung diri yang ribet karena jika menggunakan pelindung 

diri yang terlalu ribet dapat membahayakan keselamatan informan seperti 

menggunakan pakaian kerja yang terlalu besar ataupun menggunakan sarung 

tangan yang sudah tidak layak pakai. Adapun pengobatan yang dilakukan 

oleh informan apabila terjadi kecelakaan kerja yaitu menggunakan betadine 

atau obat merah yang telah disediakan di kapal. Adapun pengobatan lain 

secara tradisional yaitu menggunakan kopi atau minyak yang telah dibawa 

dari rumah. 

Informan juga menambahkan bahwa mereka biasa mengalami sakit 

kepala, demam, dan muntah tetapi hal ini dianggap biasa karena mereka 

beranggapan bahwa sakit yang dialami dikarenakan mabuk laut dan terlalu 

lama terpapar oleh sinar matahari. Penyakit akibat kerja lainnya yang biasa 

dialami adalah penyakit kulit (panu) diakibatkan karena keringat yang 
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dibiarkan terlalu lama menempel dikulit. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Supriyanto & Purwaningsih, 2017) kebanyakan nelayan di 

daerah tersebut tidak mandi setiap hari. Hal tersebut dikarenakan pada saat 

pulang dari melaut, nelayan langsung bekerja memperbaiki pukat/jaring ikan 

yang rusak akibat menangkap ikan pada hari tersebut. Jika kebersihan 

perorangan seperti mandi sebelum kerja, mandi setelah kerja, pakaian bersih 

dan diganti setiap hari tidak dilakukan, maka akan mempermudah timbulnya 

penyakit kulit terutama panu (pityriasis versikolor). Hal ini sesuai dengan 

petumbuhan dan perkembangan jamur, dimana dengan usaha hygiene 

personal dapat berperan dalam mencegah semakin parahnya kondisi kulit 

karena keadaan yang lembab (Anies, 2015). 

Ditambah lagi ketika informan memasuki perairan Papua dimana 

wilayah tersebut merupakan endemik penyakit malaria, informan meminum 

obat anti malaria dan vitamin yang telah dibawa dari rumah masing-masing. 

Sejalan dengan penelitian (Sir et al., 2016) pekerjaan sebagai nelayan 

mempunyai risiko terkena malaria karena berada di tempat terbuka. Informan 

mengatakan bahwa tidak ada pamali atau larangan yang dilanggar sehingga 

terkena penyakit tersebut, semua itu karena memang wilayah kerja dari 

informan dan faktor dari pekerjaannya. Dalam hal ritual pengobatan saat 

terkena penyakit, informan mengatakan bahwa tidak ada ritual khusus saat 

terkena penyakit atau ramuan khusus yang diminum. Mereka hanya 

mengandalkan obat-obatan yang dibawa dari rumah. Karena menurut 

informan, penyakit yang dialaminya tidak terlalu serius dan gampang untuk 

disembuhkan. Pengobatan yang dilakukan oleh informan saat terkena 

penyakit lebih kearah kedokteran karena mereka beranggapan bahwa saat 

berobat ke Dokter mereka lebih cepat sembuh.  

Mencari telur ikan torani di lautan bukan hal yang mudah. Maka ada 

beberapa hal yang perlu di lakukan oleh para patorani. Hal yang perlu 

dilakukan berkaitan dengan persiapan perahu yang akan di gunakan dan juga 

di lakukan sebuah upacara ritual patorani. 
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a. Persiapan Perahu Patorani  

Sebelum para patorani melakukan penangkapan ikan torani di laut 

lepas. Maka ada beberapa hal yang perlu di lakukan yaitu:  

1) Abbeso Biseang 

Abbeso biseang ini merupakan proses menarik perahu dari pantai ke 

permukaan daratan dan kegiatan ini dilakukan oleh sawi. Menarik perahu ke 

pinggir pantai dikarenakan untuk melakukan kegiatan annisi biseang, 

assossoro biseang, dan apparadayang dilakukan di pinggir pantai (Nurlina, 

2015). 

2) Annisi Biseang 

Kegiatan annisi biseang ini merupakan salah satu pekerjaan yang 

dilakukan dengan menyisipkan (nisisi=Makassar) bahan tertentu yang disebut 

baruk gallang (sejenis kulit kayu) yang di pakai ke bagian-bagian perahu 

yang di anggap bocor. Serangkaian dengan pekerjaan annisi biseang ini, di 

lakukan pula pemeriksaan terhadap perahu yang lain yang di perkirakan rusak 

karena telah di gunakan pada musim penangkapan ikan sebelumnya. Maksud 

dari penyelenggaraan kegiatan ini, disamping untuk menghindari terjadinya 

kebocoran atau hal-hal lain, juga agar punggawa dan para sawinya tidak 

terkena bahaya di laut padasaat melakukan penangkapan ikan dan pencarian 

bayao torani (telur ikan terbang) (Riskayanti, 2018). 

3) Assossoro Biseang dan Apparada 

Kegiatan Assossoro biseang ini di lakukan setelah kegiatan annisi 

biseang. Hal ini di lakukan sebelum mengecat perahu, dengan cara 

menggosok seluruh bagian perahu sebelum kegiatan apparada dilakukan 

(pengecatan perahu). Assossoro biseang biasanya dilakukan dalam waktu 

sehari yang di lakukan oleh para sawi. Kemudian di lakukanlah kegiatan 

apparada, adalah proses mengecat perahu untuk memperbaharui warna yang 

telah pudar. Proses mengecat perahu memakan waktu dalam 3 hari sampai 

kering. Apparada ini di lakukan agar para sawi lebih bersemangat dalam 

mencari ikan torani dengan memakai perahu yang sudah kelihatan baru 

kembali (Sinaga, 2019). 
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4) Angngalle Leko’ Kaluku  

Pada pelaksanaan angngalle leko kaluku ini di lakukan oleh para sawi 

dan beberapa orang masyarakat juga yang ikut membantu. Leko’kaluku (daun 

kelapa) yang di gunakan yaitu daun kelapa yang sudah tua. Kemudian lidi 

dari daun kelapa ini dibuang, yang digunakan hanya bagian daun yang masih 

menyatu dengan tangkai daun kelapa. Proses pengambilan daun kelapa ini 

memakan waktu selama dua hari karena mulai dari pengambilan daun kelapa 

hingga perakitannya untuk siap dipakai (tempat bertelur ikan). 

Setelah segala hal untuk persiapan penangkapan telur ikan torani dan di 

lakukan, selanjutnya di lakukanlah sebuah tradisi upacara patorani. Tradisi 

patorani ini merupakan suatu kebiasaan masyarakat nelayan khususnya 

pencari ikan terbang dalam bentuk upacara tradisional yang tidak boleh di 

laksanakan dalam sembarang waktu, melainkan upacara ini harus di lakukan 

pada waktu yang tepat yang sudah di anggap baik oleh para patorani. Dengan 

mencari hari yang baik menurut perhitungan waktu orang Makassar. 

Sebagaimana telah di ketahui bahwa tradisi patorani ini merupakan upacara 

yang sakral, yang di penuhi dengan simbol yang memiliki makna dalam 

setiap simbol juga mengandung nilai-nilai budaya dengan beberapa 

pengharapan yang baik. Maka harus di lakukan menurut aturan yang sudah 

ada, sebagaimana yang telah di lakukan oleh orang terdahulu (nenek moyang) 

mereka (Amir, 2017). 

b. Perlengkapan Upacara Patorani 

Pada pelaksanaan upacara patorani, maka biasanya satu minggu 

sebelum upacara tersebut dimulai, para istri punggawa ini sibuk 

mempersiapkan segala perlengkapan upacara. Kemudian dalam 

mempersiapkan perlengkapan ini, mereka harus berhati-hati memilih bahan 

yang akan dipakai dalam upacara. Bahan yang akan di gunakan tidak boleh 

rusak atau busuk. Karena jika hal itu terjadi, upacara tidak akan hikmat dan 

tidak akan diterima oleh para mahkluk halus yang menguasai lautan. 

Apabilah hal ini terjadi celakalah bagi para punggawa dan sawinya bahkan 

keluarganya yang di tinggalkan. Adapun perlengkapan upacara yang di 

persiapkan yaitu (Saturi, 2017) : 
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1) Unti te’ne (pisang raja), buah pisang melambangkan kemanisan, 

kesejahteraan dan kebahagian hidup, unti lolo (pisang muda) supaya 

muda rezekinya. 

2) Kaddo minya’ sesajen atau makanan untuk penguasa lautan yang 

diakui adanya. 

3) Kanre patangrupa (nasi empat macam) yaitu songkolo’ lekleng (beras 

ketan hitam), songkolo’ kebo (beras ketan putih), kanre kebo’ (nasi 

putih) dan kanre eja (nasi merah). Kanre patangrupa (nasi empat 

macam) bermakna sulappa-appa (empat penjuru mata angin) yaitu: 

Timur, Barat, Utara dan Selatan. Mereka mengharapkan bahwa agar 

mendapat rezeki dari segala penjuru mata angin.  

4) Songkolo salama’ yaitu songkolo lekleng dan songkolo kebo’ yang 

diberikan telur diatasnya yang bermakna eroki salama ri lino ri 

akherat (mau diberi keselamatan di dunia dan di akhirat) 

5) Sorongan (peti kayu persegi panjang yang berukurang 20x15 cm) 

sorongan peti ini memang sudah ada sejak dulu dan di gunakan setiap 

tahunnya dalam pelaksanaan tradisi patorani, yang dimana sorongan 

peti ini biasa di isi dengan umba-umba, kalomping, kayu te’ne, lassa, 

doe’, bayao. Kayu te’ne dimaksudkan na te’ne-te’ne pa’maikah (selalu 

manis hatinya) dan lassa dimaksudkan na nassa-nassa dalle na 

(berkumpul-kumpul rezekinya atau rezeki yang tidak ada putusnya).  

6) Daun sirih sebanyak empat lembar daun sirih yang segar dan bagus 

mengandung makna kesuburan, kesejahteraan dan keberhasilan dalam 

usaha., buah pinang empat biji, buah gambir empat biji dan kapur 

secukupnya. Mereka mengharapkan keberhasilan dan kesuksesan 

dalam usahanya. Selain itu mengharapkan bantuan pada empat penjuru 

angin, hal ini dilambangkan dengan jumlah daun sirih, buah pinang, 

dan buah gambir. Daun sirih yang dilipat-lipat, berbentuk segi tiga 

disebut kalomping. 

7) Umba-umba (onde-onde), yaitu sejenis kue tradisional yang terbuat 

dari beras ketan dan di dalamnya terdapat gula merah. Umba-umba 
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(onde-onde) artinya muncul, mempunyai pengaharapan agar rezeki 

patorani bisa muncul.  

8) Kue lapis mempunyai makna agar rezeki patorani berlapis-lapis 

seperti kue lapis.   

9) Rokok sebungkus, sebagai penghubung atau alat komunikasi, baik 

antara manusia dengan manusia maupun dengan makhluk halus yang 

akan diminta bantuannya. 

10) Dua ekor ayam (jantan dan betina): ayam jantan ini menandakan 

adanya keberanian dari para patorani yang akan melakukan 

penangkapan telur ikan terbang. Ayam ini di potong dan darah ayam 

tersebut di oleskan di seluruh bagian perahu. Sedangkan ayam 

betinanya di potong di rumah punggawa dan di simpan di atas 

songkolo.  

11) Tai bani (lilin merah): tai bani ini mempunyai makna sebagai 

penerang, agar pendapatan mereka di lautan selalu di terangi dan di 

sinari dengan cahaya.  

12) Buah langsat dengan pengharapan agar rezekinya seperti buah langsat 

yang dalam satu tangkai memiliki banyak buah. 

13) Kemenyan/dupa: pedupaan ini di lakukan agar punggawa dan sawinya 

dapat terhindar dari kekuatan-kekuatan jahat yang ada di laut (mahkluk 

halus) dupa mempunyai makna keharuman, yang berarti kerja yang 

baik, baik dalam perahu maupun dalam masyarakat dan mahkluk halus 

yang ada di sekelilingnya.  

14) Bente: salah satu bahan upacara yang terbuat dari beras ketan putih 

yang sudah di goreng tanpa menggunakan minyak. Maksud dari 

pemberian bente dalam upacara patorani ini agar punggawa dan 

sawinya memperoleh hasil yang memuaskan dan di mudahkan 

rezekinya. 

15) Lanra dan garam, lanra ini dibakar lalu ditaburi garam maksudnya 

agar rezeki patorani yang diperoleh banyak atau melimpah, 

diibaratkan seperti api a’rukku dan seperti garam yang a’rengte. 
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Beberapa hal yang di persiapkan tersebut merupakan suatu simbol yang 

sudah menjadi kelengkapan upacara patorani. Kelengkapan upacara ini 

merupakan suatu bagi masyarakat patorani di Desa Tamasaju Kecamatan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar. Kemudian pada hari pelaksanaan upacara 

patorani semua perlengkapan yang telah di persiapkan dibawah ke pinggir 

pantai. Setelah lengkap semuanya, mereka lalu memanggil anrong guru 

(tokoh adat) yang akan memimpin upacara. Bahan upacara patorani ini 

kemudian di bawah ke atas perahu dan upacara di laksanakan diatas perahu 

(Sartini, 2017). 

c. Pelaksanaan Upacara Patorani 

Pelaksanaan upacara patorani ini di laksanakan di atas perahu. Adapun 

rangkaian pelaksanaan upacara patorani yaitu: 

1) Parenta Pakkaja 

Pada rangkaian pelaksanaan tradisi patorani di Desa Tamasaju 

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar di mulai dengan Parenta 

Pakkaja. Dimana hal pertama yang harus di lakukan oleh istri punggawa 

yaitu membakar dupa. Setelah membakar dupa anrong guru memulai parenta 

pakkaja dengan memasukkan bahan-bahan yang telah disiapkan oleh istri 

xpunggawa seperti: umba-umba (onde-onde) sebanyak 2 biji sambil 

membaca mantra, atau shalawat nabi, unti te’ne (pisang manis) 1 sisir, unti 

lolo (pisang muda) 1 sisir, langsa’ (buah langsat) dan taipa lolo (mangga 

muda) sambil membaca do’a. Semua bahan-bahan yang telah di masukkan ke 

pakkaja sebagai simbol yang mempunyai penghargaan agar patorani 

mendapatkan rezeki yang bagus. Kemudian di lanjutkan dengan 

menghamburkan bente ke dalamnya, maksud dari pemberian bente ke dalam 

pakkaja, agar pakkaja dapat memperoleh hasil yang memuaskan dan juragan 

yang melaksanakan hajat tetap di ringankan rejekinya (Sugianto, 2017). 

Setelah bahan-bahan tersebut sudah di masukkan anrong guru ini 

mengikat pakkaja yang terbuat dari rotan atau tali plastik, kemudian pakkaja 

ini di bawah ke pinggir pantai. Pakkaja ini merupakan alat penangkapan ikan 

torani yang terbuat dari bilah-bilah bambu yang sudah di keringkan dan 

berbentuk bundar yang menyerupai kurungan ayam. 
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2) Appassili Biseang 

Setelah kegiatan parenta pakkaja di lakukan maka dilanjutkan dengan 

upacara Appassili biseang. Anrong guru (tokoh adat) melakukan kegiatan 

a’babbasa dengan memercikkan air menggunakan daun sirih, leko’ patte’ne 

dan daun waru kebagian depan, belakang, samping dan bagian pusar perahu 

sambil membaca mantra-mantra atau shalawat nabi. Setelah itu anrong guru 

mengambil makanan sesajien seperti: umba-umba (onde-onde) 2 biji, kolak 

manis 2 sendok, lawara’ kadea (sanggar) 2 sendok, kemudian ditaruh pada 

setiap sudut kapal sambil membaca mantra-mantra dan shalawat nabi. 

Adapun maksud dari makanan sesajien di atas dengan pembacaan mantra-

mantra agar perahu yang akan di gunakan oleh patorani beserta sawinya 

dapat terhindar dari segala macam bahaya sehingga pada akhirnya 

pelaksanaan operasi penangkapan ikan terbang dapat pula berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan (Ery, 2017). 

3) Parenta Pocci Kappala 

Setelah upacara appassili biseang di lakukan maka di lanjutkan dengan 

kegiatan parenta pocci kappala (upacara pusat perahu). Dimana anrong guru 

(tokoh adat) dan punggawa berada di dalam pusat perahu untuk melakukan 

upacara tersebut. Jalannya upacara ini di awali dengan pembacaan doa-doa 

oleh sanro selaku pemimpin upacara dengan menggunakan pendupaan 

beserta dengan pa’babbasa yang telah di persiapkan oleh punggawa. Setelah 

itu sanro tersebut memercikkan air ke pusat perahu dengan menggunakan 

daun sirih, daun waru dan leko’ patte’ne juga sanro menaruh makanan 

sesajien yang sudah di siapkan oleh punggawa seperti, umba-umba (onde-

onde) 2 biji,  kolak labu 2 sendok, lawara’  kadea (sanggar) 2 sendok, serta es 

cendol 2 sendok yang masing-masing di taruh ke dalam pocci kappala (pusat 

perahu). Setelah itu di lanjutkan dengan menghamburkan bente ke dalam 

pusat perahu tersebut. Dalam pelaksanaan upacara ini di pantangkan kepada 

punggawa dalam mengucapkan kata-kata tena (tidak ada) karena kata tena 

sudah menjadi syarat dalam proses pelaksanaan upacara ammocci kappala. 

Dan kata tena berarti tidak mendapat apa-apa, jadi pantang bagi punggawa 

untuk mengatakan kata tidak (Saleh, 2016). 
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4) Accaru-caru 

Setelah rangkaian upacara appassili di lakukan makadi lanjutkan 

dengan upacara Accaru-caru biseang. Dimana upacara ini merupakan hal 

yang sangat penting untuk di lakukan. Accaru-caru biseang di lakukan 

dengan menaruh kanre patang rupa (nasi empat macam), telur, unti te’ne 

(pisang raja), unti lolo (pisang muda) yang sudah di letakkan dalam nampan 

yang di tutup dengan bosara besar. Kemudian di letakkan ke bagian-bagian 

perahu seperti pada pamarung (pusat perahu bagian depan) dan terakhir di 

bagian belakang termasuk bagian mesin. Maksud dan tujuan penyelenggaraan 

upacara ini adalah agar punggawa serta para sawinya tetap mendapat 

keselamatan dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya. Waktu 

penyelenggaraannya, umumnya sebelum perahu di dorong ke laut tepatnya 

pada sore hari, di sesuaikan dengan hari yang dianggap baik menurut 

keyakinan mereka. Adapun tempat upacara ini, di lakukan di dalam perahu 

atau di ruang tengah perahu, yang di pimpin oleh anrong guru. Peserta yang 

hadir seperti, Punggawa, sawi, serta keluarga punggawa maupun keluarga 

sawi. Perlu di jelaskan, bahwa keterlibatan anrong guru, dalam hal ini tidak 

mutlak. Karena punggawa juga dapat melakukannya apabila ia telah 

menguasai do’a-do’a atau seluk beluk jalannya upacara. Awal dari jalannya 

upacara ini, yakni dua ekor ayam yang telah disediakan oleh punggawa yang 

diambil oleh anrong guru selaku pemimpin upacara untuk selanjutnya 

dipotong pada tempat yang telah ditentukan (tepatnya di atas pusar perahu). 

Sementara itu peserta upacara yang hadir menunggu dengan tenangnya. 

Kemudian di iringi dengan pembacaan mantra atau do’a-do’a yang ihklas dari 

anrong guru (tokoh adat), darah dari ayam yang telah dipotong sebelumnya 

langsung disapukan atau nicerakkang pada bagian-bagian tertentu dari 

perahu. Adapun bagian perahu yang nicerak yaitu pocci (pusat perahu bagian 

tengah), kemudian dilanjutkan ke pamarung (pusat perahu bagian depan) dan 

terakhir di bagian belakang (termasuk bagian mesin perahu) (Khaerunnisa, 

2018) 

Setelah nicerakkang semua bagian perahu selanjutnya di lakukan 

pembacaan sesajien yang berupa pisang yang di letakkan di atas nampan yang 
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di tutup dengan bosara lompo. Kemudian anrong guru melakukan doa 

bersama para peserta upacara. Do’a mereka merupakan do’a shalawat dan 

meminta perlindungan kepada Allah swt. Do’a bersama ini dilakukan dengan 

tujuan agar keluarga yang akan pergi mencari ikan toranidan telur ikan torani 

diberi keselamatan. Mereka yang pergi mencari telur ikan torani di lautan 

yang penuh dengan bahaya. Mencari telur ikan torani merupakan rezeki yang 

tidak di ketahui kapan datangnya. Mereka menganggap bahwa hal ini di 

ibaratkan dalle’ andulung (rezeki yang bergulung/tak disangka-sangka). 

Dalam mencari ikan torani dan telur ikan torani di laut banyak musibah yang 

bisa terjadi. Sehingga harus di lakukan upacara ritual agar mereka bisa 

memperoleh rezeki yang banyak dan bisa kembali ke daratan dengan selamat 

(Sugianto, 2017). 

Dalam pelaksanaan upacara tradisi patoraniada beberapa pantangan 

yang tidak boleh dilanggar atau sebagai hal yang pamali untuk dilakukan 

adalah (Riskayanti, 2018) : 

a) Perlengkapan upacara tidak boleh dilangkahi karena bahan tersebut 

sesuatu benda yang keramat. 

b) Punggawa tidak boleh menoleh kemana saja pada saat mengangkat peti 

dan ketika membawanya ke perahu. Hal ini melambangkan keteladanan 

yang kuat yang tidak gampang di pengaruhi oleh apapun dan siapapun di 

sekelilingnya terutama dalam pencarian telur ikan terbang. 

c) Anak-anak keluarga punggawa dan sawi tidak boleh menangis pada saat 

upacara berlangsung. Mereka menganggap tangisan adalah pertanda 

kesialan dan kegagalan dalam penangkapan telur ikan terbang.  

d) Demikian pula tindakan lainnya, seperti duduk di tangga, mencuci 

barang bekas yang di pakai punggawa dan sawi. Semuanya bermakna 

akan mengurangi hasil dalam perjalanan melaut.  

e) Yang berupa ucapan, satu hal yang perlu di hindari adalah kata-kata tena, 

harus di ganti dengan kata tepo’ (patah), dan tena berasa (tidak ada 

beras) harus diganti dengan tepoki sirunga (tidak ada nasi). 

5) Tempat Pelaksanaan Upacara Patorani 
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a) Rumah Patorani 

Setelah tersedia semua bahan-bahan upacara, maka anrong guru 

membersihkannya, maka daun siri pun dilipat-lipat dengan lipatan yang 

khusus, yang disebut dengan kalomping. Setelah selesai bahan-bahan tersebut 

lalu di masukkan ke dalam peti kecuali tiga buah kalomping, sebelum peti 

ditutup terlebih dahulu anrong guru membacakan do’a sambil mengedarkan 

dupa diatas peti. Setelah membaca do’a, lalu asap dari perdupaan di tiupkan 

ke dalam peti. Kemudian di tutup lalu di simpan di atas tempat tidur 

punggawa. (Data primer, 2020) Adapun do’a yang dibacanya, adalah: 

“Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad, Allahu samad, Lam 

yalid, wa Lam yulad, wa Lam yaqullahu Qufwan Ahad, Kuniakkangi 

paboyaku a’lampa amboyai dalle’na Dalle sannaka bau’na 

kammatodong bau’na dupa A’rasaya, Qun fayaqun.” 

Terjemahan:  

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, katakanlah bahwa Allah itu satu, Allah adalah Tuhan yang 

bergantung segala sesuatu dia tidak beranak dan tidak pula 

diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Saya 

niatkan patorani ku untuk pergi mencari rezeki, rezeki yang sangat 

harum, seperti harumnya dupa yang berbau jadilah, maka jadilah.” 

(Terjemahan oleh: Shavira Tenriwaru)  

 

Setelah membaca do’a lalu asap dari perdupaan di tiupkan kedalam peti 

kemudian ditutup. Setelah itu punggawa menuju ke perahunya lalu 

memeriksa segala perlengkapannya, yang dibantu oleh juru bantu dan sawi. 

Setelah pemeriksaan selesai dan perlengkapan perahunya di anggap sudah 

rampung punggawa pun kembali ke perahunya, sedang juru bantu dan sawi 

menunggu di atas perahu.  

Setelah tiba di rumah, Punggawa langsung ke tempat tidur dan 

mendekat ke peti tersebut. Lalu punggawa pun mengambil peti dan 

menghadap ke timur, sambil merenung atau appijannang.  Menurut informasi 

bahwa nanti punggawa berdiri setelah ada dorongan dari dalam yang 

mengatakan nia’ja (maksudnya ada), baru punggawa membaca do’a. Adapun 

do’anya sebagai berikut:  

“Bismillahirrahmanirrahim, kuniakkangi cerana dallekku kamma 

todong cerana mata alloa siagang cerana lilinga, Qun fayaqun.” 
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Terjemahan:  

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, saya niatkan sinarnya rezekiku seperti sinarnya matahari 

dan bulan, jadilah maka jadilah.” (Terjemahan oleh: Shavira Tenriwaru)  

 

Setelah punggawa membaca do’anya, lalu berdiri menuju tiang tengah 

rumah tanpa menoleh kiri kanan, setelah tiba di tiang tengah, lalu ia pun 

mengambil kalomping yang ada di luar peti, kemudian meletakkannya di 

tiang tengah rumah lalu dengan wajah yang tenang dan penuh wibawah ia 

berjalan menuju tangga, lalu ia menuruni anak tangga satu-persatu dengan 

perlahan-lahan. Setelah tiba di tanah ia berjongkok untuk meletakkan sebuah 

kalomping pada ujung tangga di atas tanah, lalu membaca do’a. Selanjutnya 

tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan ia langsung ke perahunya. Di sekitar 

perahunya berdiri para keluarga dan tetangga biasanya turut menyaksikan 

jalannya upacara ini. Dengan demikian selesailah upacara di rumah 

Punggawa.  

Kemudian perahu di dorong ke laut, anrong guru memanjatkan doa 

untuk keselamatan para nelayan. Selanjutnya, punggawa biseang (nahkoda) 

dan para sawi (awak kapal) ke kapal. Ketika kapal berlayar ke laut lepas, 

punggawa mengucapkan do’a yang berbunyi sebagai berikut:  

“Ikau makkalepu Areng tojengnu ri Allah Taala  

Boyangak dallekku battu ri Allah Taala 

I Mallewai ri kanang  

I Mandacingi ri Kairi  

Tallangpi Lino kutallang todong  

Jai lekok ri Lino  

Jai tongi dallekku ri Allah Taala  

O, nabbi Hellerek  

Allei Dalleknu  

Palakkang tongak dallekku......  

Terjemahan:  

“Engkau yang sempurna  

Nama aslimu dari Allah swt.  

Carikan rezekiku dari Allah swt.  

Si penegak di sebelah kanan 

Si Penyeimbang di sebelah kiri  

Tenggelam dunia, kutenggelam juga  

Banyak daun di dunia  

Banyak juga rezekiku dari Allah  

Oh, Nabi Khaidir  

Ambillah rezekimu  
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Minta juga rezekiku...” (Terjemahan oleh: Shavira Tenriwaru) 

 

Keberadaan pammaca doangang bagi patorani, yang mana pada setiap 

bacaan mengandung makna harapan. Misalnya ketika perahu akan di dorong 

ke laut, maka ada kata seperti makkalepu (keutuhan), mallewai 

(menegakkan), dan mandacingi (menyeimbangkan). Kata makkalepu, 

mengandung harapan dan keyakinan bahwa perahu sedang utuh sehingga 

layak di gunakan berlayar. Kata mallewai, mengandung makna harapan dan 

keyakinan bahwa sudah ada sesuatuatau mahkluk di sebelah kanan yang 

menjaga sehingga perahu tetap tegak. Sedangkan kata mandacingi, 

mengandung makna harapan dan keyakinan bahwa sudah ada sesuatu atau 

mahkluk di sebelah kiri yang menjaga keseimbangan sehingga perahu tidak 

akan miring ke kiri. 

b) Pantai 

Setelah selesainya upacara di rumah punggawa, lalu ia pun berjalan 

menuju pantai tanpa berbicara sepatah kata dekat perahunya dengan tidak 

menoleh kiri kanan setibanya di pantai, perbatasan pasir basah dan pasir 

kering, lalu ia berjongkok mengambil kalomping yang telah di sediakan 

sebelumnya, yang di dalamnya terdapat beras, ayam, telur, kunyit serta uang 

recehan seratus rupiah, kemudian kalomping di letakkan di perbatasan pasir 

basah dan pasir kering, lalu membaca do’a. Adapun do’anya sebagai berikut: 

“Bismillahirrahmanirrahim Assalamu Alaikum Wr.Wb. Nabi Kussiyu’  

Nabimu Kassi, Nabi Adam Nabimu Butta Nurun Allah Nurun 

Muhammad Nurun Allah. Barakka Laihaha Illallahu.” 

Terjemahan:  

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, keselamatan kepadamu, Rahmat dan berkah bersamamu. 

Cahaya Allah cahaya Muhammad, cahaya Nabi Adam Nabimu tanah, 

Nabi Kursisiyu Nabimu pasir.” (Terjemahan oleh: Shavira Tenriwaru)  

 

Kemudian Punggawa menuju perahunya bagian belakang bawah atau 

dalam bahasa Makassar Pamarunna, lalu memegangnya, tangan di letakkan 

pada bagian bawah kemudian di sapunya ke atas tiga kali lalu ia membaca 

do’a. Adapun do’anya sebagai berikut:  

“Bismillahirrahmanirrahim, Ikau Imuji Inakke Iyukkung ambangung 

mako nai’ namange niboya dalle hallala’nu battu ri Allata’ala teako 
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ma’ring tuna lele, Ikau mate Siri’ inakke tuna lele, Nurun Allah, Nurun 

Muhammad Nurun Adam. Barakka Lailaha Illallahu.” 

Terjemahan:  

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, Anda namanya Muji sedangkan saya Iyukkung. Ayo 

bangunlah engkau lalu kita berangkat mencari rezeki halalmu dari Allah 

taala, jangan engkau tidak mendapatkannya, anda malu dan akupun 

terbawah-bawah. Cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya Adam. 

Berkah Allah ada bersamamu.” (Terjemahan oleh: Shavira Tenriwaru)  

 

Setelah do’a tersebut dibaca, kemudian di sapu tigakali, lalu punggawa 

naik keperahunya untuk menuju ke pulau Sanrobengi. Dengan demikian 

selesailah upacara yang di lakukan dipinggir pantai. 

c) Pulau Sanrobengi 

Di pulau Sanrobengi, kemudian punggawa mengambil peti yang berada 

di bawah tempat duduknya. Kemudian di keluarkan yang masih ada di dalam 

peti. Lalu punggawa meletakkan kalomping di atas batu yang memang sejak 

dahulu di pakai sebagai tempat upacara. Adapun jumlah kalomping yang 

terdapat di atas tersebut menggambarkan jumlah patorani atau perahu 

patorani.  Karena setiap patorani harus meletakkan sebuah kalomping di atas 

batu tersebut. Adapun do’a yang di baca pada saat para patorani meletakkan 

kalomping di atas batu tersebut sebagai berikut:  

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, karamatullah, Nabi 

Hellere’ Nabbinu Je’ne, Nurun Muhammad Appadongko, Nurun 

Muhammad Niappadongkoki.” 

Terjemahan:  

“Keselamatan bagimu, rahmat dan berkah Allah bersamamu, Allah 

yang keramat, Nabi Heler nabimu air, cahaya Muhammad disimpan dan 

cahaya Muhammad sebagai tempat penyimpanan.” (Terjemahan oleh: 

Shavira Tenriwaru)  

 

Setelah peletakan kalomping selesai, mereka lalu mengambil gosse 

(ganggang laut) yang akan menjadi makanan ikan torani. Menurut 

kepercayaan mereka, gosse harus di ambil di Sanrobengi karena apabila 

mengambil gosse ditempat lain, maka punggawa itu akan gagal dalam operasi 

penangkapan ikan dan ini berarti akan sia-sia dari upacara yang mereka 

lakukan. Setelah terkumpul lalu para patorani ini mengikatnya pada pat. 

Pakkaja merupakan alat penangkap ikan tradisional yang terbuat dari bilah-
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bilah bambu yang telah di keringkan. Diatasnya terdapat kadangkang sebagai 

pegangan dan sebuah lobang sebagai tempat ikan yang tertangkap. Kemudian 

lobang tersebut di tutup dengan sebuah penutup yang di sebut pa’jempang, 

agar gosse tidak lepas di terpa ombak, gosse ini di himpit oleh sebuah epe-epe 

(jepit-jepit).  

Setelah semua perlengkapan pakkaja diikat maka para istri punggawa 

dan sawi ini menuju ke daratan Sanrobengi untuk nganre-nganre (makan-

makan) bersama, mereka mengadakan pesta kecil di pulau tersebut. Setelah 

itu kembalilah mereka ke rumah masing-masing untuk menunggu pelepasan 

massal yang di lakukan oleh pemerintah setempat. Setelah itu mereka pun 

menunggu waktu yang tepat dan cuaca yang baik untuk memulai melaut. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada: 

1. Bahasa yang digunakan oleh kebanyakan informan masih menggunakan 

bahasa daerah. 

2. Waktu luang yang dimiliki oleh informan untuk bisa dilakukan 

wawancara susah didapatkan karena urusan pekerjaan. 

3. Peneliti masih sulit menjelaskan maksud dan tujuan dari pertanyaan-

pertanyaan yang ada di pedoman wawancara dan informan kurang 

menangkap pertanyaan yang diberikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perilaku kesehatan 

dan keselamatan kerja pada nelayan patorani di Desa Tamasaju Kecamatan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar adalah: 

1. Pengetahuan nelayan patorani memandang kesehatan dan keselamatan 

kerja sebagai wujud dari melakukan ritual keselamatan sebelum melaut, 

menjaga kondisi mesin kapal yang akan digunakan saat melaut, 

mengetahui APD yang digunakan seperti pelampung, baju lengan 

panjang dan kacamata namun belum semua patorani menerapkan 

penggunaan APD tersebut karena hanya menganggap sebagai 

kelengkapan / persyaratan untuk melaut, serta cuaca tidak menjadi 

penghalang untuk tidak melaut karena hal itu sudah menjadi risiko dari 

seorang nelayan.  

2. Sikap nelayan patorani dalam mewujudkan perilaku kesehatan dan 

keselamatan kerja yaitu nelayan patorani menyadari bahwa 

pengetahuan tentang K3 menjadi hal yang penting, melengkapi APD 

ketika hendak melaut karena nelayan patorani menyadari bahwa melaut 

tanpa menggunakan APD termasuk sebagai sikap yang memiliki risiko 

tinggi, dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung nelayan patorani 

juga memilih untuk tidak melaut.  

3. Kepercayaan nelayan patorani terhadap ritual yaitu nelayan patorani 

mempercayai bahwa sebelum melaut harus melakukan ritual 

keselamatan agar saat pencarian telur ikan terbang terhindar dari hal-hal 

yang tidak diinginkan dan mendapatkan rezeki yang banyak, meyiapkan 

sesajian seperti songkolo, ayam, pa’rappo, umba-umba dan lain 

sebagainya, adapun yang tidak boleh dilakukan saat pencarian ikan 

terbang yaitu berbicara hal-hal yang tidak pantas untuk di bicarakan, 

tidak diperbolehkan berbicara dengan sombong atau semacam takabbur, 

dan istri dari nelayan patorani yang berangkat melaut dilarang untuk 

meninggalkan rumah terlalu lama alasannya adalah berhubungan 
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dengan keberkahan, dalam hal ritual pengobatan saat terkena penyakit, 

patorani mengatakan bahwa tidak ada ritual khusus saat terkena 

penyakit atau ramuan khusus yang diminum. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan 

beberapa saran dan rekomendasi yaitu: 

1. Meningkatkan pengetahuan nelayan patorani mengenai perilaku 

kesehatan dan keselamatan kerja melalui penyuluhan secara rutin dan 

pendampingan yang intens. 

2. Mendorong keberadaan pos Unit Kesehatan Kerja untuk 

mengintensifkan program keselamatan dan kesehatan kerja berbasis 

pemberdayaan masyarakat. 

3. Mendorong kelompok nelayan sebagai satuan pengawas kerja mandiri 

yang dibina penyuluh kesehatan kerja dengan fokus kerja melakukan 

pengawasan terhadap perilaku kerja nelayan sebelum maupun saat 

melaut. 

4. Upacara tradisi patorani ini sesuatu yang tidak patut dipinta kecuali 

kepada Allah SWT. Karena memohon sesuatu selain kepada Allah 

SWT merupakan suatu perbuatan yang di larang dalam ajaran Islam. 

Kiranya bila sesuatu yang berdampak negatif, maka segeralah di 

hilangkan apalagi bila akan merusak nilai-nilai moral pada masyarakat. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

PERILAKU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA 

NELAYAN PATORANI DI DESA TAMASAJU KECAMATAN 

GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR 

 

Hari / Tanggal   : 

Waktu    : 

A. NELAYAN PATORANI DAN KETUA KELOMPOK NELAYAN 

Karakteristik Informan 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Lama Kerja  : 

4. Masa Kerja  : 

5. No. Hp   : 

6. Pendidikan Terakhir : 1.Tidak Sekolah         2. SD/Sederajat    

      3. SMP/Sederajat       4. SMA/Sederajat      

  5. Sarjana 

7. Status   : Menikah / Belum Menikah 

No. Variabel Pertanyaan Probing 

1. Pengetahuan  Bagaimana pengetahuan 

anda tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja? 

1. Apa yang anda ketahui 

tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja? 

2. Apa yang bapak 

lakukan/persiapkan agar 

bapak selamat dalam 
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melaut? 

3. Apakah ada ritual/tradisi 

keselamatan yang 

dilakukan sebelum 

melaut? 

4. Bagaimana proses 

(kapan, siapa, dimana) 

dilakukan poses ritual 

keselamatan? 

5. Apakah ada dampak dari 

ritual/tradisi yang 

dilakukan bagi 

keselamatan saat 

melaut? 

6. Apakah ada hal tabu 

(Pammalli) yang tidak 

diperbolehkan saat 

melaut? 

7. Apakah ada ritual/tradisi 

yang dilakukan setelah 

selamat dari melaut? 

Bagaimana pengetahuan 

anda tentang alat 

pelindung diri? 

1. Apakah anda 

mengetahui tentang APD 

yang digunakan saat 

melaut? Sebutkan! 

Kenapa harus 

menggunakan APD 

tersebut! 

2. Menurut anda, 

pentingkah APD 

digunakan saat melaut? 

3. Jenis APD apa yang 
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anda gunakan saat 

melaut? 

4. Bagaimana cara 

mendapatkan APD yang 

bapak gunakan saat 

melaut? 

5. Apakah ada 

risiko/bahaya jika tidak 

menggunakan APD? 

Bagaimana pengetahuan 

anda tentang cuaca saat 

bekerja? 

1. Bagaimana cara anda 

melihat kondisi cuaca 

sebelum melaut? 

2. Menurut anda, kondisi 

cuaca seperti apa yang 

cocok saat melaut? 

3. Apakah ada sara’ -sara’ 

tertentu yang dilakukan 

terakit kondisi cuaca 

sebelum melaut? 

4. Apa yang bapak lakukan 

ketika cuaca saat melaut 

tiba-tiba tidak 

bersahabat/buruk? 

-apakah bapak langsung 

kembali ke daratan atau 

melanjutkan 

penangkapan tersebut? 

2. Sikap Bagaimana sikap anda 

tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja? 

1. Bagaimana sikap anda 

dalam menerapkan 

keselamatan dan 

kesehatan kerja sebelum 

melaut? 
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2. Bagaimana sikap anda 

terkait ritual / tradisi 

keselamatan yang 

dilakukan sebelum 

melaut? 

3. Apakah ritual/tradisi 

keselamatan yang 

dilakukan berdampak 

pada sikap saat melaut? 

4. Apakah ada perubahan 

sikap yang anda lakukan 

sebelum dan setelah 

dilakukannya 

ritual/tradisi keselamatan 

saat melaut? 

Bagaimana sikap anda 

tentang alat pelindung 

diri? 

1. Bagaimana sikap anda 

dalam menyiapkan alat 

pelindung diri saat 

melaut? 

2. Bagaimana sikap anda 

tentang anjuran 

penggunaan alat 

pelindung diri saat 

melaut? 

Bagaimana sikap anda 

tentang cuaca? 

1. Bagaimana sikap anda 

ketika cuaca tidak 

mendukung saat melaut, 

sebelum melaut dan 

setelah melaut? 

2. Bagaimana sikap anda 

jika terjadi perubahan 

cuaca saat melaut? 
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3. Kepercayaan Bagaimana kepercayaan 

anda terhadap kesehatan 

dan keselamatan kerja? 

1. Bagaimana kepercayaan 

anda terhadap ritual 

kebudayaan baik 

sebelum melaut, pada 

saat melaut, dan setelah 

melaut? 

Bagaimana pola 

pencegahan dan 

pencarian pengobatan 

dari penyakit akibat kerja 

yang anda alami? 

1. Apakah ada penyakit 

yang dialami saat 

menjadi nelayan? 

2. Penyakit seperti apa 

yang diderita saat 

menjadi nelayan? 

3. Apa penyebab dari 

penyakit tersebut?  

4. Bagaimana pola 

pencegahan dari 

penyakit tersebut? 

5. Apakah ada pamali yang 

dilanggar sehingga 

mengalami penyakit 

tersebut?  

6. Bagaimana cara 

pengobatan dari penyakit 

tersebut? 

7. Apakah ada ritual 

pengobatan/jenis ramuan 

khusus untuk 

pengobatan penyakit 

tersebut? 

8. Siapa yang melakukan 

ritual pengobatan 

tersebut? 
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9. Apakah ada perbedaan 

pengobatan yang 

dilakukan secara 

tradisional dan medis? 

Bagaimana pola 

pencegahan dan 

pencarian pengobatan 

dari kecelakaan akibat 

kerja yang anda alami? 

1. Kecelakaan kerja apa 

yang biasa anda alami 

saat menjadi nelayan? 

2. Apa penyebab dari 

kecelakaan kerja 

tersebut? 

3. Bagaimana pola 

pencegahan dari 

kecelakaan kerja 

tersebut? 

4. Apakah ada pamali yang 

dilanggar sehingga 

mengalami kecelakaan 

kerja tersebut? 

5. Bagaimana cara 

pengobatan dari 

kecelakaan kerja 

tersebut? 

6. Apakah ada ritual 

pengobatan/jenis ramuan 

khusus untuk 

pengobatan dari 

kecelakaan kerja 

tersebut? 

7. Siapa yang melakukan 

ritual pengobatan 

tersebut? 

8. Apakah ada perbedaan 
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pengobatan yang 

dilakukan secara 

tradisional dan medis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

154 
 

B. TOKOH ADAT DESA TAMASAJU KECAMATAN GALESONG 

UTARA KABUPATEN TAKALAR 

Karakteristik Informan 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 1.Tidak Sekolah         2. SD/Sederajat    

            3. SMP/Sederajat       4. SMA/Sederajat      

  5. Sarjana 

4. No. Hp   :  

No. Variabel Pertanyaan Probing 

1. Perilaku  

Keselamatan dan  

Kesehatan Kerja  

Nelayan 

Bagaimana perilaku 

K3 nelayan terhadap  

kehidupan budaya  

masyarakat nelayan? 

1. Bagaimana budaya 

nelayan agar selamat dan 

sehat sebelum melaut? 

2. Bagaimana budaya 

nelayan agar selamat dan 

sehat saat melaut? 

3. Bagaimana budaya 

nelayan agar selamat dan 

sehat sesudah melaut? 

4. Bagaimana pola 

pencegahan terhadap 

penyakit yang diderita 

nelayan? 

5. Bagaimana pola 

pengobatan saat nelayan 

mengalami kecelakaan 

akibat kerja? 
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C. APARAT DESA TAMASAJU KECAMATAN GALESONG UTARA 

KABUPATEN TAKALAR 

Karakteristik Informan 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 1.Tidak Sekolah         2. SD/Sederajat    

            3. SMP/Sederajat       4. SMA/Sederajat      

  5. Sarjana 

4. No. Hp   :  

No. Variabel Pertanyaan Probing 

1. Nilai-Nilai Sosial 

Nelayan 

Bagaimana 

implementasi nilai-

nilai sosial terhadap 

kehidupan masyarakat 

nelayan? 

1. Bagaimana proses 

penanaman nilai-nilai 

sosial pada nelayan? 

2. Bagaimana nilai-nilai 

sosial nelayan 

membentuk budaya 

hidup nelayan? 

3. Bagaimana nilai-nilai 

sosial nelayan 

mempengaruhi aktivitas 

bekerja pada nelayan? 

4. Bagaimana nilai-nilai 

sosial nelayan 

teraplikasikan dalam 

tradisi nelayan? 
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D. PETUGAS KESEHATAN KECAMATAN GALESONG UTARA 

KABUPATEN TAKALAR 

Karakteritisk Informan 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 1.Tidak Sekolah         2. SD/Sederajat    

            3. SMP/Sederajat       4. SMA/Sederajat      

  5. Sarjana 

4. No. Hp   :  

No. Variabel Pertanyaan Probing 

1. Perilaku 

Kesehatan dan 

Keselamatn Kerja  

Bagaimana pemberian 

informasi kepada 

nelayan tentang 

perilaku keselamatan 

dan kesehatan kerja? 

1. Apakah nelayan biasa 

memeriksakan 

kesehatannya di 

puskesmas? 

2. Penyakit 10 terbesar 

yang biasa dialami oleh 

nelayan di Desa 

Tamasaju? 

3. Apakah terdapat 

program tentang 

keselamatan dan 

kesehatan kerja pada 

nelayan? 

4. Apa nama program 

tersebut? 

5. Bagaimana tahapan 

penyuluhan yang 

dilakukan kepada 

nelayan? 

6. Bagaimana cara yang 
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dilakukan untuk 

peningkatan kompetensi 

nelayan dalam bekerja 

secara aman? 

7. Bagaimana pengawasan 

yang dilakukan kepada 

nelayan saat bekerja? 

8. Bagaimana mekanisme 

pemberian bantuan alat 

pelindung diri kepada 

nelayan? 
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DAFTAR CEKLIS ALAT KESELAMATAN PADA PERAHU 

 

Daftar Alat Keselamatan Nelayan Ada Tidak Ada 

Pelampung penolong / Life bouy 

Jaket penolong /  Life jacket 

Lampu cerlang / flashlight 

Bucket with rope 

Tali ikat ke kapal / Rope connected to vessel 

Dayung / Paddle 

Kompas / Compass 

Peta laut / Sea chart / Navigation chart 

FM Radio 

Pemadam Kebakaran 

Global Positioning System (GPS) 

Radio VHF 

Mobile Phone 

Untuk perahu bermesin (tambahan) 

Layar dan tiang layar 

Suku cadang mesin 

Bahan bakar cadangan 
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Lampiran 2 

 MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN  

PERILAKU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA NELAYAN PATORANI DI DESA TAMASAJU 

KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR 

A. Informan Penyelam 

1. Variabel Pengetahuan 

 

No Informasi Kode Informan Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1.  Pengetahuan 

tentang kesehatan 

dan keselamatan 

kerja 

U. R (48 tahun) ”punna erokki salama pala 

doangangki ri karaeng Allah swt, 

berdoa minta keselamatan 

kesehatan.” 

 

“selalu minta doa, meminta rejeki 

kepada Allah SWT, tidak ada yang 

bisa dimintaki pertolongan 

keselamatan dengan sehat selain 

Tuhan” 

 

“banyak itu ritual keselamatan. 

Kita mulai dari ritual di kapal, 

baru sudah itu kita pergi ke pulau 

sanrobengi ceritanya itu untuk 

“apabila ingin selamat saya 

meminta doa kepada Allah SWT, 

berdoa untuk meminta keselamatan 

dan kesehatan.” 

 

“selalu minta doa, meminta rezeki 

kepada Allah SWT, karena tidak 

ada yang bisa beri kita pertolongan 

keselamatan dan kesehatan selain 

Allah SWT.” 

 

“ritual keselamatannya banyak. Di 

mulai dari ritual di kapal, 

kemudian kita berangkat ke pulau 

sanrobengi untuk permisi, karena 

Informan menyatakan 

bahwa untuk menjamin 

keselamatan sebelum, 

saat dan setelah melaut 

yaitu meminta 

kesehatan dan 

keselamatan kepada 

allah SWT dan 

memeriksa kondisi dari 

mesin kapal karena 

merupakan faktor 

risiko terbesar sebelum 

dan saat nelaut. 

Mereka juga 

beranggapan bahwa 
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mappatabe, kita tidak bisa lewat 

kalau tidak dikasi semacam 

pa’rappo. Selesai itu kembali ke 

rumah baru kita pergi berlayar. 

Sampaiki lagi di butung (papua) 

dikasikan juga pa’rappo. Isinya itu 

pa’rappo daun sirih, kapur, buah 

pinang. Ada pemangku adat yang 

lakukangi ini semua ritualka sehari 

sebelum berangkat melaut, dirumah 

ji dilakukan dipanggil ji pemangku 

adat ke rumah untuk baca-bacai.” 

 

 

“iya aman, merasa tenang, karena 

kita merasa terlepas dari 

pengaruh-pengaruh yang tidak 

baek. Kalau kita lakukan ini semua 

ritual ka, kita cuma pasrah sama 

Tuhan karena Tuhan yang 

menentukan.” 

 

 

“ada pammalina, kalau misalkan di 

tempat pencarian maki toh kalau di 

atas kapalki tidak bolehki kasi 

turun kaki di air, tidak bolehki 

sombong-sombong karena 

kita tidak bisa berlayar kalau kita 

tidak singgah di pulau itu kalau 

tidak menyimpan pa’rappo. Setelah 

itu kita kembali ke rumah lalu 

berangkat untuk berlayar. Setelah 

sampai di butung (papua) kita juga 

menyimpan pa’rappo. Isi dari 

pa’rappo tersebut antara lain daun 

sirih, kapur, buah pinang. Ritual ini 

dilakukan sehari sebelum 

berangkat melaut dan di 

laksanakan di rumah masing-

masing dengan tokoh adat.” 

 

“kita merasa aman dan tenang, kita 

merasa terlepas dari pengaruh-

pengaruh yang tidak baik. Apabila 

kita melakukan semua ritual 

tersebut, kita hanya bisa pasrah 

kepada Allah SWT karena hanya 

Allah SWT yang menetukan 

segalanya.” 

 

“pantangannya ada, misalkan di 

tempat pencarian pada saat kita 

berada di atas kapal kita tidak 

boleh menurunkan kaki di air, tidak 

boleh juga sombong karena 

keselamatan dapat 

ditinjau dari keadaan 

mereka sebelum, saat 

dan setelah melaut 

tetap dalam keadan 

selamat dan sehat. 

Informan juga 

menyatakan bahwa 

untuk menjamin 

keselamatan sebelum, 

saat, dan setelah 

melaut yaitu dengan 

melalukan ritual 

keselamatan yang 

dilaksanakan sebelum 

melaut, karena dengan 

melakukan ritual 

tersebut mereka 

merasa aman, 

terlindungi dan hasil 

tangkapan telur ikan 

yang didapat juga 

banyak. 
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terkadang itu kapalta di kasi 

tenggelam, karena 

kesombongannya tuhan kasi 

tenggelammi karena ini semua 

persoalan gaib. Anu juga kalau 

makan disana tidak boleh dibuang-

buang, ikan terbang juga tidak bisa 

dibilang uh licinnya karena biasa 

jelek ki rejeki ta, jadi kita harus 

tenang-tenang minta doa di atas 

kapal itu juga. Istri juga tidak 

boleh jauh-jauh dari rumah kalau 

pergi ki melaut selalu minta doa 

sama Tuhan supaya kita ini 

dikasikan ki rejeki sama 

keselamatan.” 

 

terkadang kapal yang di tumpangi 

bisa saja tenggelam, karena 

kesombongan manusianya Allah 

SWT menenggelamkan kapal 

tersebut. Dan juga saat makan kita 

tidak boleh membuang-buang 

makanan, kemudian kita tidak 

boleh menyebut uh licinnya pada 

saat menangkap telur ikan terbang 

karena biasanya rejeki kita tidak 

baik, jadi kita harus perbanyak doa 

di atas kapal. Istri juga tidak boleh 

jauh dari rumah saat kita melaut, 

selalu berdoa agar kita diberikan 

rezeki dan keselamatan.” 

 

D (33 tahun) “yah berdoa saja toh. Harus juga 

sehat sebelum berangkat melaut.” 

 

“supaya selamat ki dalam melaut 

disiapkan ki pa’rappo, daun sirih, 

daun pisang, sama pisang 3 sisir.” 

 

 

“ada ritual dilakukan sebelum 

pergi melaut, ritual na itu 

dilakukan awal bulan 4, satu kali ji 

“kita berdoa dan juga harus sehat 

sebelum berangkat melaut.” 

 

“agar kita selamat saat melaut kita 

mempersiapkan pa’rappo, daun 

sirih, daun pisang dan pisang 3 

sisir.” 

 

“ada ritual yang dilaksakan 

sebelum berangkat melaut, ritual 

tersebut dilaksanakan awal bulan 
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satu tahun dilakukan itu ritual pas 

ji mau pergi, nelayan ji sama tokoh 

adat yang bikin ki ritual ka. Di 

rumah masing-masing ji dilakukan 

itu ritual ka. Kalau pergi maki juga 

melaut itu istri dirumah bakar ki 

lilin setiap sore sekitar jam 5 

supaya kita itu dilautan selaluki 

diterangi sama cahaya.” 

 

“ada dampak na iya kalau 

dilaksanakan ini ritual karna sudah 

turun temurun mi dari nenek 

moyang, merasa aman ki pergi 

melaut. Kalau misalnya tidak 

dilaksanakan ini ritual, biasa 

dapatki celaka” 

 

“banyak pammali, semacam kalau 

pergi ki melaut tidak bolehki bilang 

tidak ada, syaratna itu. Semacam 

kalau mau ki pergi tidak izin ki 

sama mamanya. Tidak boleh ki 

juga makan ubi, karena itu ubi 

bercabang tiga kalau di nelayan 

cuma cabang satu, kan ubi itu 

banyak dibawah tanah tidak ada 

pammalinya kalau dibawah tanah 

april, ritual tersebut dilaksanakan 

sekali setahun sebelum berangkat 

melaut. Nelayan dan tokoh adat 

yang melaksanakan ritual tersebut 

dan dilakukan di rumah masing-

masing. Kemudian setelah 

berangkat melaut, istri kita di 

rumah membakar lilin setiap jam 5 

sore maksud dari itu agar kita di 

lautan selalu diterang dengan 

cahaya.” 

 

“ada dampak dari dilaksanakannya 

ritual tersebut karena sudah turun 

temurun dari nenek moyang, kita 

merasa aman saat melaut. Apabila 

ritual tersebut tidak laksanakan, 

bisa saja kita mendapat celaka.” 

 

 

“banyak pantangan, misalnya saat 

melaut kita tidak boleh 

mengucapakan kata ‘tidak ada’. 

Kemudian, sebelum pergi melaut 

kita tidak meminta izin sama istri. 

Tidak bisa makan ubi karena ubi 

itu bercabang tiga kalau di nelayan 

cuma cabang satu, ubi itu banyak 
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ambil rejeki beda sama dilaut. 

Kalau sementara ada orang makan 

tidak boleh ki langsung pergi dari 

rumah.” 

 

di bawah tidak ada larangan untuk 

mengambil rezeki beda dengan di 

laut. Kalau sementara ada orang 

makan, kita tidak boleh keluar dari 

rumah.” 

 

S (51 tahun) “keselamatan itu pasti dijaga, yang 

jelas sehat-sehat ki, selaluki berdoa 

sama tuhan minta keselamatan 

sama kesehatan insha Allah lancar 

perjalanan ta” 

 

 

“biasa punna sebelum berangkat 

melaut pareki tawwa pa’rappo kan 

nisareang tongngi mange patangna 

je’ne ka semacam minta izin” 

 

“tidak ada ji upacara ritual, ri 

pakappara ji. Isi na itu kapparaka 

nasi kuning, songkolo si panne 

songkolo kebo se’re songkolo 

le’leng se’re, ayam 1 ekor, kelapa 

muda. Itu baca baca ya di 

lakukangi sebelum pergiki melaut, 

kappara’ka ri padongko’ki ri 

je’neka, katteji yang bacai njo 

bacayya.” 

“keselamatan itu pasti dijaga, yang 

jelas kita sehat, selalu berdoa 

kepada Allah SWT minta 

keselamatan dan kesehatan insha 

Allah perjalan kita menjadi 

lancar.” 

 

“sebelum berangkat melaut, kita 

membuat pa’rappo untuk diberikan 

kepada pemilik air (laut) sebagai 

bentuk izin kepada pemilik air.” 

 

“tidak ada upacara ritual, hanya 

nampan (baki). Isi dari nampan 

(baki) adalah nasikuning, songkolo 

1 piring songkolo putih dan 

songkolo hitam, ayam 1 ekor, dan 

kelapa muda. Ritual tersebut 

dilaksanakan sebelum berangkat 

melaut, nampan (baki) tersebut di 

simpan di air, saya yang 

laksanakan ritual tersebut.” 
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“tidak ada ji dampakna, tidak 

semua orang begitu. Itu tonji yang 

percayayya” 

 

“tidak boleh ki sombong-sombong 

kah di dapat tongi pasti kalau 

begituki.” 

 

“tidak ada dampaknya, tidak 

semua yang melaksanakan ritual 

tersebut. Hanya yang percaya 

saja.” 

 

“kita tidak boleh sombong, karena 

kita pasti mendapatkan 

balasannya." 

D.S (62 tahun) “tergantung mesinnya itu kapal, 

punna bajiki mesin na selamat 

tongki pasti iya, jadi haruski dijaga 

kebaikkan itu mesin.” 

 

“persiapkan dulu bekal, minta doa 

juga sama Allah supaya dikasikan 

ki selalu kesehatan, minta juga 

supaya selamat pergi sampai 

pulang di rumah, tidak ada lecet-

lecetnya dan dikasikan rejeki yang 

banyak.” 

 

“ada ritual na, pertama itu 

maccaru’-caru’ bawa ayam ke 

kapal disana di potong, bawa 

pisang, songkolo putih dengan 

songkolo hitam, umba-umba, kue 

lapis, serikaya. Sehari sebelum 

“tergantung dari mesin kapal, 

apabila mesin kapalnya bagus pasti 

kita akan selamat, jadi kita harus 

menjaga mesin kapal.” 

 

“persiapkan bekal, meminta doa 

kepada Allah SWT agar kita 

diberikan kesehatan, diberikan 

keselamatan sebelum melaut dan 

pulang dari melaut, tidak ada 

kekurangan dan diberikan rezeki 

yang banyak.” 

 

“ada ritual, pertama maccaru’-

caru’ membawa ayam ke kapal 

kemudian di potong di sana, 

membawa pisang, songkolo putih 

dan songkolo hitam, onde-onde, 

kue lapis dan buah serikaya. Sehari 
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pergi melaut dilakukan mi itu 

semua. Ada orang tua dipanggil 

untuk bacai, di kapal itu di lakukan 

ritual.” 

 

“berpengaruh namanya juga sudah 

adat turun temurun toh, kebiasaan 

sebelum berangkat melaut haruski 

mabaca-baca.” 

 

“tidak bolehki bicara yang tidak 

berguna yang asal-asal bicara, itu 

juga kan sebelum pergiki cari telur 

ikan kan singgahki dulu di pulau 

sanrobengi, nah itu tidak boleh ikut 

perempuan yang haid.” 

sebelum berangkat melaut kita 

melaksanakan semuanya. Ada 

orang tua yang di panggil untuk 

melakukan ritual tersebut dan di 

lakukan di kapal.” 

 

“berpengaruh karena ini sudah 

turun temurun, sudah menjadi 

kebiasaan sebelum berangkat  

melaut harus melakukan ritual.” 

 

“tidak boleh berbicara asal-asalan 

dan tidak berguna, terus sebelum 

berangkat mencari telur ikan kita 

singgah di pulau sanrobengi, 

perempuan yang sedang haid tidak 

boleh ikut.” 

 

R.N (35 tahun) “keselamatan itu berdoa kepada 

Allah dan haruski percaya kalau 

apapun itu yang dilakukan insha 

Allah dikasi keselamatan kalau kita 

percaya dan harus berdoa.” 

 

 

“kita harus sehat dan selalu berdoa 

kepada Allah untuk selalu 

diberikan kesehatan agar kita 

“keselamatan itu berdoa kepada 

Allah SWT dan harus percaya 

bahwa apapun yang di lakukan 

insha Allah diberikan keselamatan 

apabila kita percaya dan harus 

berdoa” 

 

“harus sehat dan selalu berdoa 

kepada Allah SWT untuk diberikan 

kesehatan agar selamat dalam 
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selamat dalam melaut.” 

 

“iya ada, kita siapkan dikasi 

kappara satu, ada juga pa’rappo. 

Dilakukan itu sebulan sebelum kita 

pergi melaut. kita toh sama tokoh 

adat setempat yang bikinki. Ritual 

na itu di laut dengan di rumah, 

kalau sudahmi dibaca di rumah 

kita bawa mi ke pulau sanrobengi 

ceritanya untuk minta tabe sama 

penjaganya disana.” 

 

“kita percaya iya, tapi kita harus 

lebih percaya sama Allah kalau dia 

itu maha pemberi segalanya, cuma 

dia yang bisa tolong ki. Kah ini 

ritual toh sudah temurun dari 

nenek moyang jadi kita juga harus 

percaya sama begituan.” 

 

“tidak adaji pammali na kalau 

saya, kulakukan semua ji. Yang 

jelas kita percaya saja sama 

Allah.” 

melaut.” 

 

“iya ada, kita siapkan satu 

nampan, pa’rappo. Dilaksanakan 

sebulan sebelum berangkat melaut. 

Nelayan dan tokoh adat setempat 

yang melaksanakan rtual. Ritual 

tersebut di laksanakan di laut dan 

di rumah, setelah di laksanakan 

ritual kita membawa sesajian ke 

pulau sanrobengi untuk memita izin 

kepada penjaganya.” 

 

“kita percaya, tapi kita harus lebih 

percaya kepada Allah SWT  bahwa 

Dia maha pemberi segalanya, 

hanya Dia yang memberi 

pertolongan. Ritual ini sudah 

temurun dari nenek moyang, jadi 

kita harus percaya.” 

 

“tidak ada pantangan, saya 

melakukan semuanya. Yang jelas 

kita percaya kepada Allah SWT.” 

 

A.M (25 tahun) “Keselamatan itu pasti dijaga. 

Yang jelas sehat-sehat ki pulang. 

Kalau  kesehatan  itu iya dari tubuh 

“keselamatan itu pasti dijaga. Yang 

jelas kita sehat-sehat saat pulang. 

Kesehatan itu dari tubuh, kalau kita 
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ji toh, kalau memang sehat jaki 

tidak ada ji itu sakit-sakit.” 

 

“banyak-banyak minta doa sama 

Allah supaya kita diberikan 

keselamatan sama kesehatan” 

 

“ada ritualnya, sebelum pergi ki 

melaut itu mabaca-bacaki di 

rumah, dipanggil mi itu ketua adat 

ke rumah baca i toh. isinya itu 

kappara’ ayam 2 ekor betina sama 

jantan, songkolo putih, songkolo 

hitam, pa’rappo, sudah itu mabaca 

besoknya pergi maki melaut.” 

 

“ada, merasa aman tongki dirasa 

kalau sudah ki ritual begitu, kah itu 

sudah turun temurun mi dari kakek. 

Kah biasa juga kalau tidak 

dilakukan itu ritual kennaki 

musibah, kadang kurang di dapat 

telur ikan, ada-ada saja.” 

 

“tidak boleh  ki kasi goyang-

goyang ki kaki ta di air kalau 

ditengah laut, karena biasa tidak 

ada di dapat telur ikan, kurang ki 

sehat, kita juga tidak sakit-sakit.” 

 

“banyak meminta doa kepada Allah 

SWT agar kita diberikan 

keselamatan dan kesehatan.” 

 

“ada ritual, sebelum berangkat kita 

melakukan ritual di rumah dan 

memanggil ketua adat. Isi dari 

nampan tersebut ada ayam 2 ekor 

betina dan jantan, songkolo putih, 

songkolo hitam, dan pa’rappo. 

Setelah melaksanakan ritual, esok 

hari kita berangkat.” 

 

“ada, merasa aman apabila 

melaksakan ritual tersebut, karena 

sudah turun temurun dari kakek. 

Karena biasanya apabila tidak 

melaksanakan ritual tersebut kita 

mendapatkan musibah dan telur 

ikan yang di dapat sedikit.” 

 

“tidak boleh menggoyangkan kaki 

di air apabila berada di atas laut, 

karena kadang kita tidak 

mendapatkan telur ikan atau 

kurang.” 



168 
 

 
 

kodong.” 

 

D.N (25 tahun) “kalau mau selamat seharusnya 

dilihat dulu kapal yang mau dinaik 

i sama periksa mesinnya supaya 

selamat sampai di laut pulang juga 

selamat.” 

 

“berdoa kalau pergi meminta sama 

Allah supaya selamat di 

perjalanan, harusnya semua orang 

lakukan itu.” 

 

 

“ritual itu dilakukang kalau mau 

pergi melaut terus di baca-baca i. 

Disiapkan rappo, daun sirih, 

songkolo, ayam terus dibawaki 

pergi di sanrobengi disimpangi itu, 

besok pergi mi orang cari telur 

ikan terbang. Sampai ki di tempat 

cari telur kasi turun ki rappo 

ceritanya minta izin sama yang 

punya laut.” 

 

“dampak na pasti ada, karena 

sudah di percaya dari nenek 

moyang. Kalau sudah dilakukan itu 

“kalau mau selamat kita harus 

melihat kapal yang akan di pakai 

dan memeriksa mesinnya agar 

selamat sampai ke laut dan dan 

pada saat pulang.” 

 

“berdoa sebelum berangkat dan 

meminta kepada Allah SWT agar 

selamat di perjalanan, harusnya 

semua orang melakukan hal 

tersebut.” 

 

“ritual tersebut dilakukan apabila 

ingin berangkat melaut. disiapkan 

rappo, daun sirih, songkolo, ayam 

kemudian di bawa dan simpan di 

pulau sanrobengi , esok hari baru 

kita berangkat mecari telur ikan 

terbang . Sampai di tempat telur 

ikan terbang kita juga menyimpan 

rappo, semacam untuk meminta 

izin.” 

 

“dampaknya pasti ada, karena 

sudah di percaya dari nenek 

moyang. Kalau sudah dilaksanakan 
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enak juga perjalanan kalau pergi 

melaut toh.” 

 

“yang kutau tidak boleh sambarang 

nipau, nda boleh sombong orang.” 

 

perjalanan kita juga menjadi 

lancar.” 

 

“yang saya tahu tidak boleh 

berbicara yang asal-asalan, tidak 

boleh jadi orang yang sombong.” 

2 

 

 

Pengetahuan 

tentang alat 

pelindung diri 

U.R (48 tahun) “iya ada lengkap, kayak 

pelampung toh. Kadang dipakai itu 

pelampung kalau mauki bersih-

bersihkan kapal, kita turun di 

ombak bersihkan itu kapal, kadang 

juga pakai tali ji sebagai pengganti 

pelampung, pakai sepatu, kadang 

juga kalau turun di laut tidak pakai 

baju.” 

 

“Penting itu alat pelindung diri 

karena untuk keselamatanta toh.” 

 

“juragan yang beli sendiri apd 

baru dibagikan ke abk. Itumi 

banyak ongkos toh.” 

 

 

“ada iya bahayanya. Karena kan 

kalo ditengah laut kita tidak tau 

ombak besar atau tidak, jadi kita 

siapkan itu pelampung, kadang 

“iya ada lengkap, seperti 

pelampung. Pelampung tersebut 

kadang dipakai saat kita turun di 

laut untuk membersihkan kapal, 

kadang juga memakai tali sebagai 

pengganti pelampung, memakai 

sepatu, kadang juga saat turun di 

laut tidak memakai pakaian.” 

 

 

“alat pelindung diri itu penting 

untuk keselamatan.” 

 

“juragan yang membeli alat 

pelindung diri kemudian dibagikan 

kepada abk. Jadi ongkosnya 

banyak.” 

 

“bahayanya ada, karena kalau di 

tengah laut kita tidak tahu ombak 

itu besar atau tidak, jadi kita 

menyiapkan pelampung, kadang 

Informan juga 

menyatakan bahwa 

ketika melaut hanya 

menggunakan 

pelampung atau jergen 

(tempat minyak) 

sebagai pengganti 

pelampung, tetapi 

pelampung tersebut 

jarang digunakan 

lantaran dianggap tidak  

terlalu penting dan  

justru hanya 

merepotkan ketika  

digunakan. 

 

Sedangkan untuk Alat 

Pelindung Diri, 

informan 

menggunakan baju 

panjang dan kacamata 

tetapi jarang 



170 
 

 
 

dipake langsung atau didekatta ji 

disimpan.” 

dipakai atau di simpan di 

samping.” 

menggunakan 

sepatu/sandal dan 

sarung tangan. 

 

Baju lengan panjang 

digunakan untuk 

melindungi tubuh dari 

panas matahari. 

Kacamata digunakan 

saat turun ke laut untuk 

mengambil telur ikan 

terbang dan 

melindungi mata dari 

paparan sinar matahari 

langsung.  

Sedangkan 

sepatu/sendal 

tidak digunakan karena 

dianggap hanya 

membatasi gerak untuk 

bekerja dan merupakan 

salah satu faktor yang 

membuat informan 

mengalami kecelakaan 

kerja seperti 

terjatuh/terpeleset.  

Begitupun dengan  

sarung tangan yang  

D (33 tahun) “iye saya tauji itu alat pelindung 

diri, seperti pelampung toh. Nanti 

kita berenang baru dipakai itu 

pelampung supaya tidak 

tenggelamki, kalau di atas kapalki 

tidak dipakaiji. Kecuali iya kapal 

niaga seringi pakai pelampung, 

pakai helm juga, kalau kita tidakji. 

Kacamata, baju panjang, itupun 

kalau kacamata dipake untuk 

bergayaji” 

 

“penting toh, itu yang utama. Tidak 

bisa ada izin kalau tidak lengkapki 

itu alat pelindung diri di kapal. 

Tapi jarang-jarangji dipake itu alat 

pelindung diri kah rompa dudui. 

 

 

 

“dibeli sendiri itu alat pelindung 

diri, tapi bos yang kasikan uang 

untuk beli.” 

 

“ada iya resikona, seperti kalau 

mau turun dilaut ya haruski pakai 

“iya saya tahu itu alat pelindung 

diri, seperti pelampung. Nanti pada 

saat berenang saya baru 

menggunakan pelampung tersebut 

agar tidak tenggelam. Pada saat 

diatas kapal barulah tidak 

gunakan. Berbeda dengan kapal 

niaga yang sering menggunakan 

pelampung. Kacamata, baju 

panjang, tetapi kacamata hanya di 

gunakan untuk bergaya saja.” 

 

“penting, karena itu yang utama. 

Kita tidak mendapatkan izin 

apabila alat pelindung diri di kapal 

tidak lengkap. Tetapi, alat 

pelindung diri tersebut jarang 

digunakan karena membuat kita 

tidak nyaman.” 

 

“alat pelindung diri di beli sendiri, 

tetapi bos yang memberikan uang 

untuk membelinya.” 

 

“resikonya ada, seperti saat turun 

ke laut kita harus memakai 
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pelampun toh. Harus lengkap 

memang itu alat pelindung diri 

sama tempat obat. “ 

pelampung. Pelindung diri itu 

memang harus lengkap beserta 

dengan kotak P3K.” 

jika digunakan justru 

membuat rumit karena 

terkadang tersangkut 

pada mesin kapal. S (51 tahun) “iya saya tauji, seperti tali, bambu, 

jirigeng tempat minyak. Ini di 

pakeki kalau misalkan turunki 

dilaut dipakemi ini jirigengnga 

kayak pelampung.” 

 

“tidak pentingji itu alat pelindung  

diri” 

 

“di bawa memangmi dari rumah 

sebelum pergiki melaut” 

 

“tidak adaji bahayana itu iyya, kah 

kadang kalo di atas kapal jarang 

jeki pakai baju kah bambangngi.” 

Saya mengetahuinya, seperti tali, 

bambu, jergen (tempat minyak). 

Jergen ini di pakai apabila ingin 

turun ke laut sebagai pengganti 

pelampung.” 

 

“alat pelindung diri itu tidak 

penting.” 

 

“sebelum melaut kita membawa 

alat pelindung diri dari rumah.” 

 

“tidak terdapat bahaya, terkadang 

di atas kapal kita jarang 

menggunakan pakaian karena 

cuaca panas.”  

D.S (62 tahun) “iya kutauji paling ban ji kupakai, 

kacamata juga kacamata hitam 

sama kacamata untuk turun di laut. 

Kah itu dipake ban kalau mauki 

turun ke laut.” 

 

 

“penting iya karena kita terus di 

laut toh, nanti ada apa-apa. 

“iya saya mengetahuinya hanya 

ban (ban dalam mobil) yang saya 

pakai, kacamata hitam dengan 

kacamata menyelam. Karena ban 

mobil tersebut dipakai apabila 

ingin turun ke laut.” 

 

“penting karena kita terus menerus 

di laut, nanti ada apa-apanya. 
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Kacamata juga di pakai kalau 

misalkan panas sekali matahari a.” 

 

“dibeli sendiriji itu semua, kadang 

pakai uang bos.” 

 

 

“ada bahaya na, kalau tidak pakai 

kacamata ki turun di laut biasa 

pedis ki mata ta. Itu juga ban di 

pakai supaya tidak tenggelam ki.” 

Kacamata juga di pakai kalau 

cuaca panas.” 

 

“apd semua dibeli sendiri, kadang 

juga memakai uang dari bos.” 

 

“bahayanya ada, kalau kita tidak 

memakai kacamata saat turun ke 

laut mata menjadi perih. Ban juga 

di pakai agar tidak tenggelam.” 

R.N (35 tahun) “iya tau semacam alat alat agar 

selamat ki toh. Kayak pelampung, 

baju lengan panjang, kacamata, 

sarung tangan juga. Tapi tidak 

sering tonji di pakai itu. Itu APD 

harus di pakai supaya bisa ki 

selamat." 

 

“kalau di tengah laut ki tidak ji 

karena misalnya toh pelampung, 

masa mau di pakai terus kalau di 

tengah laut ki. Di pakai ji iya tapi 

untuk jaga-jaga saja karena tidak 

tauki toh apa yang bakal terjadi, 

jangan sampai tiba-tiba ada ombak 

besar nah hamtam ki di atas kapal, 

jadi di pakai saja kalau besar 

“iya semacama alat untuk 

keselamatan. Seperti pelampung, 

baju panjang, kacamata dan 

sarung tangan. Tetapi, itu jarang di 

gunakan. APD itu harus digunakan 

agar selamat.” 

 

 

“kalau di tengah laut tidak 

digunakan, karena misalnya 

pelampung tidak mungkin 

digunakan terus menerus, di pakai 

untuk jaga-jaga karena kita tidak 

tahu apa yang bakal terjadi, jangan 

sampai tiba-tiba ada ombak besar 

menghamtam kapal, jadi di pakai 

saat ada ombak besar.” 
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ombak.” 

 

“di kasi ki uang sama bos untuk 

beli itu semua alat-alat, jadi 

sebelum ta pergi melaut di beli 

memang mi sama di lengkapi toh 

karena tidak bisa ki dapat izin 

melaut kalau tidak lengkap itu 

semua alat pelindung.” 

 

“kalau saya sih tidak adaji bahaya 

na karena kita di atas kapal santai-

santai ji toh, kalau di pakai itu 

semua rompa jaki dirasa.” 

 

 

“diberikan uang sama bos untuk 

beli semua alat-alat, jadi sebelum 

berangkat melaut kita membeli dan 

melengkapi APD tersebut akrena 

kita tidak bisa dapat izin melaut 

apabila APD di kapal tidak 

lengkap.” 

 

“kalau saya bahayanya tidak ada 

karena kita di kapal bersantai-

santai, kalau memakai APD ribet." 

A.M (25tahun) “iya kutau ji seperti pelampung, 

ban, kacamata apa. Di pakai itu 

supaya selamat ki kalau ada terjadi 

apa-apa, seperti ban di pakai ki 

kalau mauki turun di laut supaya 

tidak tenggelam ki.” 

 

“penting karena untuk keselamatan 

ta ji juga. Kita tidak tau keadaan di 

laut.” 

 

“di suruh jaki sama bos untuk beli 

itu semua perlengkapan pelindung 

diri." 

“iya saya tau seperti pelampung, 

ban, dan kacamata. Itu di pakai 

agar selamat saat terjadi hal yang 

tidak diinginkan, seperti ban di 

pakai saat mau turun ke laut agar 

tidak tenggelam.” 

 

“penting karena untuk 

keselamatan. Kita juga tidak tau 

keadaan di laut.” 

 

“disuruh sama bos untuk beli 

semua perlengkapan pelindung 

diri.” 
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“ada toh jangan sampai kita terlalu 

menyepelekan tidak pakai alat 

pelindung nah ada terjadi musibah 

di laut, kita tidak tau toh. Nah 

untuk keselamatan ta tonji semua, 

demi kebaikan.” 

 

 

“ada, jangan sampai kita 

menyepelekan tidak memakai alat 

pelindung tiba-tiba terjadi 

musibah. Nah itu semua demi 

keselamatan dan kebaikan diri 

sendiri.” 

D.N (25 tahun) “APD na itu pelampung harus di 

pakai kalau melaut. Dipakaiki 

supaya nanti kalau misal na ada 

musibah tidak teralu panik ki 

karena ada ji pelampung ta.” 

 

“sangat penting sekali itu, untuk 

mejaga-jaga.” 

 

“APD itu dibeli sendiri tapi pake 

uang bos yang punya kapal.” 

 

 

“ada resikonya bisa saja nanti 

tenggalam ki kalau datangi ombak 

besar ka.” 

“APDnya pelampung yang harus di 

pakai saat melaut. Dipakai  agar 

saat terjadi musibah kita tidak 

terlalu panic, karena 

pelampungnya sudh ada.” 

 

“sangat penting, untuk mejaga-

jaga.” 

 

“APD dibeli sendiri tetapi memakai 

uang bos yang punya kapal.” 

 

“ada resikonya bisa saja nanti kita 

tenggelam kalau ada ombak 

besar.” 

3 Pengetahuan 

tentang cuaca saat 

bekerja 

U.R (48 tahun) “biasa kita liat itu awannya lari, 

itu kita liat atau kalau malamki kita 

liat itu bintang-bintang berkedap 

kedip berarti cuaca jelekki tidak 

“kita lihat awan yang lari atau saat 

malam hari kita liat bintang-

bintang berkelap-kelip berarti 

cuaca jelek, tidak bagus untuk 

Informan juga 

menyatakan bahwa 

cuaca yang bagus 

sebelum melaut yaitu 
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baguki pergi melaut” 

 

“yang tidak kencang anginnya 

bagus kalau mauki pergi” 

 

“tenaja, kalau mau ki berangkat 

bagus mentong pi cuaca. Kah cari 

mati jaki kalau mauki pergi melaut 

baru jelek cuaca.” 

 

“tetap kita melaut, kita keluarkan 

saja semua doa doa yang kita tau 

untuk minta keselamatan.” 

berangkat melaut.” 

 

“yang anginnya tidak kecang bagus 

untuk melaut.” 

 

“tidak, kalau mau berangkat cuaca 

harus bagus. Karena kita cari mati 

apabila berangkat melaut saat 

cuaca sedang tidak baik.” 

 

“kita tetap melaut, kita berdoa saja 

doa yang kita tau untuk minta 

keselamatan.”  

dapat dilihat dari 

situasi alam (saat 

ombak tidak besar dan 

tidak ada angin 

kencang). 

Sedangkan pada saat 

melaut infroman 

menyatakan bahwa 

ketika cuaca sedang 

tidak bersahabat maka 

akan tetap melanjutkan 

perjalanan, Hal ini 

dikarenakan mereka 

sudah jauh dari rumah 

dan sudah menjadi 

risiko pekerjaan. 

Tetapi apabila kapal 

informan dekat dari 

dari daratan maka 

informan akan 

melabukan kapalnya di 

pulau terdekat sampai 

cuaca mebaik. 

 

D (33 tahun) “tergantung dari arah mata angin 

saja toh. Tidak sama dengan kapal-

kapal niaga karna dia tertentu 

jadwalnya itu tergantung dari 

captnya saja mau berlayar kapan, 

kalau kita nelayan kecil lihatki dulu 

angin. Semacam angin timur itu 

baguski untuk pergi melaut, karena 

tidak bisa itu bertelur ikan kalau 

tidak ada angin timur, tidak ada 

ikan kalau tidak ada gelombang.” 

 

“tidak ada begitu-begituan, karena 

cuaca tidak menentu toh kadang 

bagus sekali kadang jelek sekali.” 

“tergantung dari arah mata angin. 

Berbeda dengan kapal-kapal niaga, 

jadwalnya tertentu tergantung dari 

captennya mau berlayar kapan, 

kalau nelayan kecil kita lihat arah 

mata angin. Angin timur bagus 

untuk melaut, karena ikan tidak 

bisa bertelur kalau bukan angina 

timur, tidak ada ikan tidak ada 

gelombang.” 

 

 

“tidak ada karena cuaca tidak 

menentu, kadang bagus kadang 

jelek.” 
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“tetap kita jalan melaut, tapi kalau 

pas di tengah laut jeleki cuaca 

terus kalau dekatji daratan kita 

singgah di situ, kalau sudah jauh 

mending kita hantam saja. Karena 

nelayan itu nyawa taruhannya, 

nanti kita hidup kalau sudah di 

rumah.” 

 

“tetap kita melaut, tetapi apabila di 

tengah laut cuaca jelek terus dekat 

dari daratan kita singgah, kalau 

sudah jauh jauh kita tetap lanjut 

perjalanan. Karena nelayan 

tarauhannya nyawa, nanti di rumah 

baru di katakana hidup.” 

S (51 tahun) “iya liatki cuaca, biasa kan banyak 

awan, biasa juga kencang angin. 

Kalau tidak baguski cuacayya tidak 

pergiki dulu. Kalau tidak kencangki 

anginka bagus sekalimi itu pergiki 

melaut, diliatki juga di spinder 

(alat liat cuaca) kalau warna 

merahki berarti kencangki 

anginka” 

 

“tidak adaji, karena semua itu 

kuasanya Allah.” 

 

“tetap jeki di laut kalau jelek cuaca 

mau lari kemana lagi, kecuali ada 

pulau dekatta singgahki dlu.” 

“iya liat cuaca, biasanya awan 

banyak, angina juga kencang. 

Kalau cuaca tidak bagus kita tidak 

berangkat. Kalau angin tidak 

kencang sangat bagus untuk 

berangkat melaut, di lihat juga di 

spinder (alat liat cuaca) apabila 

berwarna merah berarti angin 

kencang.” 

 

“tidak ada karena semua kuasanya 

Allah SWT.” 

 

“tetap di laut kala cuaca jelek 

karena mau kemana lagi, kecuali 

ada pulau terdekat kita singgah.” 

 

D.S (62 tahun) “iya kita liat, kalau kencang-

kencang angin biasa kita tunda 

“iya kita liat, kalau angina kencang 

kita tunda untuk berangkat sampai 
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dulu sampai bagus ki itu cuaca. 

Biasakan juga ombak besar, jadi 

bagus-baguspi ombak jga baru kita 

jalan.” 

 

“tidak adaji sara’-sara’na, kita 

pergi saja melaut. Kita liat saja 

cuaca, kalau cuaca bagus jalan 

maki, kalau tidak besok na pi 

sampai bagus cuaca.” 

 

“kalau misalkan kapal tidak terlalu 

jauh pi dari rumah, kita kembali 

dulu. Tapi kalau jauh maki, cari 

maki pulau yang terdekat dari kita, 

nanti bagus cuaca baru kita 

berangkat lagi. Kan adaji alat toh, 

di situ maki liat cuacanya.” 

cuacanya bagus. Biasa juga ombak 

besar, jadi ombak tidak besar baru 

kita jalan.” 

 

“tidak ada syaratnya, tetap kita 

melaut. lihat saja cuaca, kalau 

cuaca bagus kita berangkat, kalau 

cuaca jelek keesokan harinya kita 

berangkat sampai cuaca mulai 

membaik.” 

 

“kalau kapal belum terlalu jauh 

dari rumah kita kembali dulu. Tapi 

apabila sudah jauh dari rumah kita 

mencari pulau yang terdekat, nanti 

cuaca bagus kita lanjut perjalanan. 

Di kapal ada alat untuk lihat 

cuaca, jadi kita lihat di cuaca di 

alat tersebut.” 

R.N (35 tahun) “kita lihat arah mata angin, bisa 

juga di lihat di alat. Spinner 

namanya. Kalau merahki tandanya 

disitu berarti kencang ki angin ka. 

 

“tidak adaji, karena itu cuaca tidak 

menentu i. Bisa saja di tengah laut 

ki nah tiba-tiba kencang i angin 

atau hujan deras, ombak besa. 

“kita lihat arah mata angin, bisa 

juga pada alat spinner. Kalau 

tanda merah berarti angin sangat 

kencang.” 

 

“tidak ada, karena cuaca tidak 

menentu. Bisa saja saat di tengah 

laut angin tiba-tiba kencang atau 

hujan deras, ombak besar. Padahal 
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Padahal sebelum ta pergi baik ji 

cuaca yya.” 

 

“tetap ki di lanjut iya karena itu 

nelayan toh nyawa taruhannya. Itu 

tommi resikonya yang harus di 

terima, tapi kalau ada pulau yang 

dekat kita singgah dulu disitu 

sampai bagus cuaca.” 

sebelum berangkat cuaca bagus.” 

 

“tetap kita lanjtkan karena nelayan 

taruhannya nyawa. Sudah jadi 

risiko yang harus diterima, tapi 

kalau ada pulau terdekat kita 

singgah sebentar sampai cuaca 

bagus.”  

A.M (25 tahun) “yang bagus itu kalau angin timur, 

tenang air ka, tidak kencang juga 

ombak. Kita liat juga cuacanya toh 

tidak kencang ji angin ka sebelum 

ta pergi melaut.” 

 

“tidak adaji tergantung cuacanya ji 

toh dek. Karena yang atur itu 

semua cuaca, keselamatan hanya 

Allah kita hanya bisa pasrah.” 

 

“kita tetap lanjutkan melaut, tidak 

mungkin kita kembali lagi ke rumah 

nah kita ini sudah jauh mi. Kecuali 

ada pulau dekat-dekat ta kita 

singgah mi dulu, kalau tidak ada 

yah tetap di tengah laut.” 

“yang bagus itu saat angin timurn 

karena air tenang, ombak juga 

tidak besar. Kita lihat juga cuaca 

apakah angina tidak kencang 

sebelum berangkat melaut.” 

 

“tidak ada tergantung cuaca. 

Karena yang atur cuaca, 

keselamatan hanya Allah SWT, kita 

hanya pasrah.” 

 

“tetap dilanjutkan, tidak mungkin 

untuk kembali ke rumah sementara 

perjalanan sudah jauh. Kecuali ada 

pulau yang terdekat, kita singgah 

sebentar, kalau tidak ada kita tetap 

di laut.” 

D.N (25 tahun) “sebenarnya itu tergantung diri 

masing-masing, kadang ada orang 

“tergantung dari masing-masing 

orang, karena terkadang ada orang 
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liat arah angina ada juga liat 

ombak.” 

 

“nda adaji sara’-sara’na kah tidak 

bisa ki tentukangi itu semua, bisa 

saja ini menit kita liat bagus sejam 

kemudian jelek mi cuaca.” 

 

“tetap di lanjut perjalanan karena 

sudah menjadi resiko seorang 

nelayan.” 

yang lihat arah anging, ada juga 

yang lihat ombak.” 

 

“tidak ada syartna karena kita bisa 

tentukan itu semua, bisa saja menit 

ini cuaca bagus, sejam kemudian 

cuaca jadi jelek.” 

 

“perjalanan tetap di lanjut karena 

sudah menjadi risiko seorang 

nelayan.” 
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2. Variabel Sikap 

 

No Informasi Kode Informan Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Sikap tentang 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 

U.R (48 tahun) “nakke subangngi abbaca ja doa 

supaya salama ka motere ri balla 

naku tena ngapa-ngapa.” 

 

 

“subangngi nakke punna 

a’lampayya abbaca-baca taua 

nampa nipakasadia i kappara’, 

ilalangna njo kapparaka nia rappo, 

songkolo le’leng na songkolo kebo, 

siagang jangang si kayu, siangang 

dupa njo nisareang pepe’ na’ 

rambu. Le’ba njo nierang mi 

mange ri sanrobengi, le’ba njo 

motere ri balla mukona lampa ma 

ri tamparangnga.  

Punna battu ma njoe ri 

tamparangnga kupanaungngi inji 

rappo anjoeng tampa na kuanua na 

kuboyayya balau juku njo 

dikanayya torani.”  

“kemarin saya saat berangkat 

membaca doa agar agar selamat 

pulang ke rumah dalam keadaan 

baik-baik saja.” 

 

“kemarin saya sebelum berangkat 

melaut melakukan ritual (baca-

baca), terus di siapkan nampan, di 

dalam nampan itu ada rappo’, 

songkolo hitam dengan songkolo 

putih, ayam 1 ekor, dengan dupa 

yang sudah di bakar. Setelah itu 

dibawa ke pulau sanrobengi, 

setelah itu pulau ke rumah 

keesokan harinya baru berangkat 

ke lautan.  

Setelah sampai di laut, saya 

meletakkan juga rappo di tempat 

saya mencari telur ikan terbang.” 

Informan menyatakan 

bahwa sikap dalam 

mewujudkan K3 yaitu 

dengan meminta 

kesehatan dan 

keselamatan kepada 

Allah SWT, memeriksa 

kondisi dari mesin 

kapal, dan melakukan 

ritual keselamatan 

sebelum melaut. 

D (33 tahun) “saya hanya  berdoa saja toh. 

Haruska juga sehat baru berangkat 

“saya hanya berdoa. Harus juga 

sehat sebelum berangkat melaut.” 
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melaut.” 

 

“kusiapkang pa’rappo, daun sirih, 

daun pisang, sama pisang 3 sisir. 

Satu kaliji kulakukan itu selama 

satu tahun setiap bulan 4, satu kali 

ji itu ritual pas ji mau pergi, 

nelayan ji sama tokoh adat yang 

bikin ki ritual ka. Di rumah 

masing-masing ji dilakukan itu 

ritual ka. Kalau pergi maki juga 

melaut itu istri dirumah bakar ki 

lilin setiap sore sekitar jam 5 

supaya kita itu dilautan selaluki 

diterangi sama cahaya.” 

 

 

“saya menyiapkan pa’rappo, daun 

sirih, daun pisang, dan pisang 3 

sisir. 

Sekali setahun di laksanakan ritual 

setiap bulan april, sebelum 

berangkat melaut. Nelayan dan 

tokoh adat yang melaksanakan 

ritual dan di laksanakan di rumah 

masing-masing. Saat melaut istri di 

rumah membakar lilin setiap sore 

hari pada pukul 5, agar kita di 

lautan selalu di terangi oleh 

cahaya.” 

S (51 tahun) “saya selalu berdoa sama tuhan 

minta keselamatan sama kesehatan 

insha Allah lancar perjalanan ta” 

 

 

“sebelumku berangkat melaut 

pareki tawwa pa’rappo kan 

nisareang tongngi mange patangna 

je’ne ka semacam minta izin. 

Ri pakappara ji. Isi na itu 

kapparaka nasi kuning, songkolo si 

panne songkolo kebo se’re 

songkolo le’leng se’re, ayam 1 

“saya selalu berdoa kepada Allah 

SWT minta keselamatan dan 

kesehatan Insha allah perjalanan 

lancar.” 

 

“sebeum berangkat melaut kita 

membuat pa’rappo untuk diberikan 

ke yang punya air semacam untuk 

minta izin. 

Isi dari nampan ada nasi kuning, 

songkolo satu piring songkolo 

hitam dengan songkolo putih, ayam 

1 ekor, dan kela muda. Ritual 
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ekor, kelapa muda. Itu baca baca 

ya di lakukangi sebelum pergiki 

melaut, kappara’ka ri padongko’ki 

ri je’neka, katteji yang bacai njo 

bacayya.” 

tersebut dilakukan sebelum 

berangkat melaut, nampan di 

simpan di air, saya yang melakukan 

ritual tersebut.” 

D.S (62 tahun) “haruska periksa mesinnya kapal, 

punna bajiki mesin na selamat 

tongki pasti iya” 

 

“kusiapkan dulu bekal, minta doa 

juga sama Allah supaya dikasikan 

ki selalu kesehatan, minta juga 

supaya selamat pergi sampai 

pulang di rumah, tidak ada lecet-

lecetnya dan dikasikan rejeki yang 

banyak. 

Ada ritual na, pertama itu 

maccaru’-caru’ bawa ayam ke 

kapal disana di potong, bawa 

pisang, songkolo putih dengan 

songkolo hitam, umba-umba, kue 

lapis, serikaya. Sehari sebelum 

pergi melaut dilakukan mi itu 

semua. Ada orang tua dipanggil 

untuk bacai, di kapal itu di lakukan 

ritual.” 

“saya memeriksa mesin kapal, 

kalau mesin kapal bagus pasti kita 

selamat.” 

 

“saya menyiapkan bekal, minta doa 

kepada Allah SWT agar diberikan 

selalu diberikan kesehatan, berdoa 

juga agar selamt pergi melaut 

sampai pulang di rumah, tidak ada 

kurangnya dan diberikan rejeki 

yang banyak. 

Ritualnya ada, pertama ma;caru’-

caru’ membawa ayam ke kapal 

terus di potong di sana, pisang, 

songkolo putih dengan songkolo 

hitam, umba-umba, kue lapis, dan 

buah srikaya. Ritual dilakukan 

sehari sebelum berangkat melaut 

dan memanggil tokoh adat untuk 

melaksanakannya.” 

R.N (35 tahun) “berdoaja saja kepada Allah dan 

haruski percaya kalau apapun itu 

“berdoa kepada Allah SWT dan 

harus percaya kalau apapun yang 
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yang dilakukan insha Allah dikasi 

keselamatan kalau kita percaya dan 

harus berdoa.” 

 

“saya siapkan kappara satu, ada 

juga pa’rappo. Dilakukan itu 

sebulan sebelum kita pergi melaut. 

kita toh sama tokoh adat setempat 

yang bikinki. Ritual na itu di laut 

dengan di rumah, kalau sudahmi 

dibaca di rumah kita bawa mi ke 

pulau sanrobengi ceritanya untuk 

minta tabe sama penjaganya 

disana.” 

dilakukan insha Allah diberikan 

keselamatan dan harus berdoa.” 

 

 

“saya siapakan nampan dan 

pa’rappo. Dilakukan sebulan 

sebelum berangkat melaut. Saya 

dan tokoh adat yang melaksanakan 

ritual. Ritual itu dilakukan di 

rumah dan di laut, setelah ritual di 

lakukan kita ke pulau sanrobengi 

untuk meminta izin sama penjaga 

di sana.” 

A.M  (25 tahun) “Keselamatanku itu pasti kujaga. 

Yang jelas saya sehat-sehat pulang.  

 

“banyak-banyak minta doa sama 

Allah supaya kita diberikan 

keselamatan sama kesehatan. 

Sebelum pergi ki melaut itu 

mabaca-bacaki di rumah, dipanggil 

mi itu ketua adat ke rumah baca i 

toh. isinya itu kappara’ ayam 2 

ekor betina sama jantan, songkolo 

putih, songkolo hitam, pa’rappo, 

sudah itu mabaca besoknya pergi 

maki melaut.” 

“keselamatan saya pasti saya jaga. 

Yang jelas saya sehat saat pulang.” 

 

“banyak meminta doa kepada Allah 

SWT agar diberikan keselamatan 

dan kesehatan.  

Sebelum berangkat kita melakukan 

ritual di rumah dan memanggil 

tokoh adat. Isi dari nampan 

tersebut ada ayam 2 ekor betina 

dan jantan, songkolo putih dan 

hitam, pa’rappo. Setelah 

melaksanakan ritual, keesokan hari 

baru berangkat melaut.” 
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D.N (25 tahun) “saya kemarin liatka arah angin 

ada sama ombak.” 

 

“nda adaji sara’-sara’na kah tidak 

bisa ki tentukangi itu semua, bisa 

saja ini menit kita liat bagus sejam 

kemudian jelek mi cuaca. 

Tetap ku lanjut perjalanan karena 

sudah menjadi resiko seorang 

nelayan.” 

“kemarin saya melihat arah angin 

dan ombak.” 

 

“tidak ada syaratnya karena tidak 

bisa kita tentukan semuanya, bisa 

saja menit ini cuaca bagus, sejam 

kemudian cuaca jadi jelek. 

Saya tetap melanjutkan perjalanan 

karena sudah menjadi risiko 

seorang nelayan.” 

2 Sikap tentang alat 

pelindung diri  

U.R (48 tahun) “kusiapkan pelampung toh. 

Kadang dipakai itu pelampung 

kalau mauki bersih-bersihkan 

kapal. 

 

“itu alat pelindung diri penting 

karena untuk keselamatanta sendiri 

toh jad kalau saya kupakei.” 

“saya menyiapkan pelampung. 

Pelapung itu kadang dipakai 

apabila ingin membersihkan 

kapal.” 

 

“APD itu penting karena untuk 

keselamatan saya jadi saya 

memakainya.” 

Informan menyatakan 

bahwa sikap dalam 

menyiapkan alat 

pelindung diri hanya 

menggunakan 

pelampung atau jergen 

(tempat minyak) 

sebagai pengganti 

pelampung, tetapi 

pelampung tersebut 

jarang digunakan 

lantaran dianggap tidak  

terlalu penting dan  

justru hanya 

merepotkan ketika  

digunakan. 

  

D (33 tahun) “kalau saya iya alat pelindung diri 

yang kupake itu pelampung toh. 

Nanti kita berenang baru dipakai 

itu.” 

 

“penting toh, itu yang utama. Tidak 

bisa ada izin kalau tidak lengkapki 

itu alat pelindung diri di kapal. 

Tapi jarang-jarangji dipake itu alat 

pelindung diri kah rompa dudui.” 

“saya memakai APD pelampung. 

Nanti saat berenang baru di 

gunakan.” 

 

 

“APD penting, itu yang utama. Izin 

tidak ada apabila APD di kapal 

tidak lengkap. Tetapi saya jarang 

menggunakan APD karena merasa 

ribet.” 
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S (51 tahun) “yang kubawa itu seperti tali, 

bambu, jirigeng tempat minyak. Ini 

di pakeki kalau misalkan turunki 

dilaut dipakemi ini jirigengnga 

kayak pelampung. Paling penting 

itu seperti pelampung karna 

haruski disiapkan didekat-dekatta” 

“yang saya bawa seperti tali, 

jergen tempat minyak. Jergen 

dipakai apabila ingin turun ke laut 

seperti pelampung. Pelampung 

paling penting karena harus di 

simpan di dekat kita.” 

D.S (62 tahun) “yang kubawa kemarin itu ban ji 

kupakai, kacamata juga kacamata 

hitam sama kacamata untuk turun 

di laut. Kah itu dipake ban kalau 

mauki turun ke laut.” 

 

“penting iya karena kita terus di 

laut toh, nantia ada apa-apa. 

Kacamata juga dipakai kalau 

misalkan panas sekali matahari a.” 

“kemarin saya membawa ban, 

kacamata hitam dan kacamatan 

menyelam. Ban dipakai apabila 

ingin turun ke laut.” 

 

 

“penting karena kita terus di laut, 

nanti terjadi apa-apa. Kacamatan 

juga digunakan saat matahari 

sanga panas.” 

R.N (35 tahun) “Kayak pelampung, baju lengan 

panjang, kacamata, sarung tangan 

juga. Tapi tidak sering tonji di 

pakai itu. Itu APD harus di pakai 

supaya bisa ki selamat." 

 

“kalau di tengah laut ki tidak ji 

karena misalnya toh pelampung, 

masa mau di pakai terus kalau di 

tengah laut ki.” 

“seperti pelampung, baju lengan 

panjang, kacamata, sarung tangan. 

Tetapi itu jarang digunakan . APD 

digunakan agar selamat.” 

 

 

“apabila di tengah laut tidak 

misalnya pelampung tidak mungkin 

digunakan terus menerus.” 
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A.M (25 tahun) “saya bawa seperti pelampung, 

ban, kacamata apa. Di pakai itu 

supaya selamat ki kalau ada terjadi 

apa-apa, seperti ban di pakai ki 

kalau mauki turun di laut supaya 

tidak tenggelam ki.” 

 

“penting karena untuk keselamatan 

ta ji juga. Kita tidak tau keadaan di 

laut.” 

 

“saya bawa seperti pelampung, 

ban, kacamata apa. Di pakai agar 

selamat apabila terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan, ban dipakai 

saat turun ke laut agar tidak 

tenggelam." 

 

“penting karena untuk 

keselamatan. Kita tidak tau 

keadaan di laut.” 

D.N (25 tahun) “pelampungji kupake kalau melaut, 

supaya nanti kalau ada musibah 

tidak teralu panik ki karena ada ji 

pelampung ta.” 

 

“sangat penting sekali itu, untuk 

mejaga-jaga.” 

 

“saya memakai pelampung saat 

melaut, apabila terjadi musibah 

tidak terlalu panik karena sudah 

ada pelampung.” 

 

“sangat penting untuk berjaga-

jaga.” 

3 

 

Sikap tentang 

cuaca 

U.R (48 tahun) “kalau awannya lari, itu kita liat 

atau kalau malamki kita liat itu 

bintang-bintang berkedap kedip 

berarti cuaca jelekki tidak pergima 

melaut. 

 

“tetapji dilanjutkan perjalanan 

melautka kalau tidak baikki” 

 

“kita lihat awan dan apabila 

malam hari kita lihat bintang-

bintang berkelap kelip berarti 

cuaca sedang jelek jadi kita tidak 

berangkat melaut.” 

 

“tetap melanjutkan perjalanan bila 

cuaca sedang tidak baik.” 

 

Informan menyatakan 

bahwa ketika cuaca 

tidak mendukung untuk 

melaut, maka informan 

memilih untuk tidak 

melaut. Tetapi apabila 

mereka berada di 

tengah laut lantas 

kondisi cuaca 
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“tenaja, kalau mau ki berangkat 

bagus mentong pi cuaca. Kah cari 

mati jaki kalau mauki pergi melaut 

baru jelek cuaca.” 

 

 

“tetap kita melaut, kita keluarkan 

saja semua doa doa yang kita tau 

untuk minta keselamatan.” 

“tidak ada, apabila ingin 

berangkat melaut cuaca harus 

bagus. Karena kita cari mati kalau 

ingin berangkat melaut saat cuaca 

jelek.” 

 

“tetap kita melaut, kita hanya 

berdoa untuk minta keselamatan.” 

 

memburuk maka 

mereka akan tetap 

melanjutkan perjalanan. 

Hal ini dikarenakan 

mereka sudah jauh dari 

rumah dan sudah 

menjadi risiko 

pekerjaan.  

 

D (33 tahun) “saya kulihatki arah mata angin 

saja. Sama juga angin timur itu 

baguski untuk pergi melaut, karena 

tidak bisa itu bertelur ikan kalau 

tidak ada angin timur, tidak ada 

ikan kalau tidak ada gelombang.” 

 

“tetap kita jalan melaut, tapi kalau 

pas di tengah laut jeleki cuaca 

terus kalau dekatji daratan kita 

singgah disitu, kalau sudah jauh 

mending kita hantam saja. Karena 

nelayan itu nyawa taruhannya, 

nanti kita hidup kalau sudah di 

rumah.” 

“saya lihat arah mata angin saja. 

Angina timur juga bagus untuk 

berangkat melaut, karena ikan 

terbang tidak bisa bertelur kalau 

bukan angina timur, tidak ada ikan 

kalau tidak ada gelombang.” 

 

“tetap kita melaut, tetapi apabila di 

tengah laut cuaca jelek kita 

singgah di daratan yang terdekat, 

tapi apabila sudah jauh kita tetap 

melanjutkan perjalanan. Karena 

nelayan itu taruhannya nyawa, 

nanti dikatakan hidup apabila 

sampai di rumah.” 

S (51 tahun) “ku liatki cuaca, awan, biasa juga 

kencang angin. Kalau tidak baguski 

cuacayya tidak pergiki dulu.” 

 

“saya melihat cuaca, awan, kadang 

juga angin kencang. Kalau cuaca 

tidak bagus kita tidak berangkat.” 
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“tetap jeki di laut kalau jelek cuaca 

mau lari kemana lagi, kecuali ada 

pulau dekatta singgahki dlu.” 

“tetap di laut kalau cuaca jelek 

karena mau kemana lagi, kecuali 

ada pulau yang dekat kita singgah 

sebentar.” 

D.S (62 tahun) “kalau kencang-kencang angin 

biasa tidak pergika, Biasakan juga 

ombak besar, jadi bagus-baguspi 

ombak juga barupa jalan .” 

 

“kalau misalkan kapal tidak terlalu 

jauh pi dari rumah, kita kembali 

dulu. Tapi kalau jauh maki, cari 

maki pulau yang terdekat dari kita, 

nanti bagus cuaca baru kita 

berangkat lagi. Kan adaji alat toh, 

di situ maki liat cuacanya.” 

“kalau angin kencang saya tidak 

berangkat. Biasa juga ombak 

besar, jadi ombak bagus baru kita 

berangkat.” 

 

“kalau misalkan kapal tidak terlalu 

jauh dari jauh, kita kembali dulu. 

Tetapi apabila sudah jau, kita cari 

pulau terdekat, nanti cuca bagus 

baru kita berangkat. Kita kan 

punya alat di kapal, jadi kita lihat 

di alat tersebut.” 

R.N (35 tahun) “arah mata angin kulihat saya, 

bisa juga di lihat di alat. Spinner 

namanya. Kalau merahki tandanya 

disitu berarti kencang ki angin ka 

tidak pergima” 

 

“tetap ki di lanjut iya karena itu 

nelayan toh nyawa taruhannya. Itu 

tommi resikonya yang harus di 

terima, tapi kalau ada pulau yang 

dekat kita singgah dulu disitu 

sampai bagus cuaca.” 

“saya melihat arah angin, bisa 

juga lihat pada alat yang namanya 

spinner. Apabila berwarna merah 

berarti angin sedang kencang.” 

 

 

“tetap dilanjutkan karena nelayan 

itu nyawa taruhannya. Itu risiko 

yang harus diterima, tetapi kalau 

ada pulau yang dekat kita singgah 

sebentar sampai cuaca membaik.” 
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A.M (25 tahun) “kalau anginga dari timur pergika, 

karna toh  tenang air ka, tidak 

kencang juga ombak. Kita liat juga 

cuacanya toh tidak kencang ji 

angin ka sebelum ta pergi melaut.” 

 

“kita tetap lanjutkan melaut, tidak 

mungkin kita kembali lagi ke rumah 

nah kita ini sudah jauh mi. Kecuali 

ada pulau dekat-dekat ta kita 

singgah mi dulu, kalau tidak ada 

yah tetap di tengah laut.” 

“kalau angin timur saya berangkat, 

karena air laut tenang, ombak juga 

tidak besar. Kita juga lihat cuaca 

angin tidak kencang sebelum 

bernangkat melaut.” 

 

“kita tetap melaut, tidak mungkin 

kembali ke rumah karena kita 

sudah di tengah laut dan jauh dari 

rumah. Kecuali ada pulau yang 

dekat kita singgah, kalau tidak ada 

kita tetap di laut.” 

D.N (25 tahun) “sebenarnya itu tergantung diri 

masing-masing, tapi saya  liat arah 

angin juga liat ombak.” 

 

“tetap di lanjut perjalanan karena 

sudah menjadi resiko seorang 

nelayan.” 

“sebenarnya tergantung diri 

masing-masing, tetapi saya lihat 

arah angin dan ombak.” 

 

“tetap lanjut perjalanan karena 

sudah menjadi risiko seorang 

nelayan.” 
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3. Variabel Kepercayaan 

 

No Informasi Kode Informan Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Kepercayaan 

tentang kesehatan 

dan keselamatan 

kerja 

U.R (48 tahun) “itu kalau dibikinki ritualka kita 

merasa aman, terlindungi. Cuma 

kita kembalikan saja sama yang di 

atas, karena semua tergantung 

Allah, mauki nakasikan 

keselamatan atau tidak. Kita bisa 

meminta. Tapi karena itu ritual 

sudah turun temurunmi jadi kita 

laksanakan dan percaya dengan 

semuanya.” 

“apabila ritual tersebut di buat kita 

merasa aman, terlindungi. Cuma 

kita kembalikan kepada Allah SWT 

karena semua tergantung Dia, 

diberikan keselamatan atau tidak. 

Tetapi karena ritual tersebut sudah 

temurun jadi kita laksanakan dan 

percaya dengan semuanya.” 

Informan menyatakan 

bahwa kepercayaan 

tentang ritual 

keselamatan sangat 

melekat pada nelayan 

Patorani setempat karena 

sudah menjadi tradisi 

tersendiri. Informan juga 

menyatakan bahwa 

apabila melaksanakan 

ritual tersebut mereka 

percaya bahwa akan 

mendapatkan 

keselamatan, terhindar 

dari hal-hal yang tidak 

dinginkan dan telur ikan 

yang didapatpun banyak. 

D (33 tahun) “percayaka iya karena biasa kalau 

tidak dibuatki itu ritual 

keselamatanga ada-ada tong biasa 

diliat, kurangi biasa telur ikan di 

dapat kodong. Haruski potong 

ayam di kapal 2 ekor betina sama 

jantan, songkolo juga songkolo 

hitam sama putih sebelum pergiki 

melaut” 

“saya percaya karena apabila kita 

tidak membuat ritual keselamatan 

kadang kita celaka, telur ikan yang 

didapat kurang. Kita memotong 

ayam 2 ekor di kapal ayam betina 

dan jantan, songkolo hitam dan 

putih sebelum berangkat melaut.” 

S (51 tahun) “kalau saya iya percayaka, nia 

tonji tena percaya kammayya anjo. 

Kah tergantung masing-masingji 

tauua. Punna napercayai 

“kalau saya percaya, tetapi ada 

juga sebagian orang yang tidak 

percaya. Karena semua tergantung 

kepercayaan masing-masing. 
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nalukakangi njo tradisia” Apabila percaya pasti melakukan 

tradisi tersebut.” 

D.S (62 tahun) “biasa kalau tidak dilakukan itu 

ritual, kadang ki celaka, tidak 

banyak tong di dapat telur ikan, 

sikedde ki. Jadi haruski percaya 

karena sudah kebiasaan toh. Kan 

itu ma’caru’-caru’ semacam tolak 

bala juga.”  

“kadang kalau ritual tersebut tidak 

dilaksanakan kita mendapatkan 

celaka, telur ikan yang didapat 

juga sedikit. Jadi kita harus 

percaya karena sudah menjadi 

kebiasaan. Adat ma’caru’-caru’ itu 

untuk menolak bala.” 

R.N (35 tahun) “percaya ka dengan itu ritual 

keselamatan, karena di rasa bagus 

tongki jalan ta toh, kita merasa 

aman tidak takut-takut ki di rasa. 

Tapi ada tong orang tidak percaya 

ji, tergantung kepercayaannya ji 

masing-masing toh.” 

“saya percaya dengan ritual 

keselamatan, karena perjalan kita 

lancar, merasa aman. Tetapi ada 

sebagian orang yang tidak percaya, 

tergantung kepercayaan masing-

masing.” 

A.M (25 tahun) “ini kan ritual sudah turun 

temurun, kita kayak lestari kan ini 

budaya nenek moyang ta. Karena 

kalau bukan kita yang lestarikan 

siapa lagi toh. Kadang juga kalau 

tidak di lakukan ki dapat tongki 

bede celaka, tapi saya 

Alhamdulillah tidak pernah ji. Ada 

tonji juga yang tidak mabaca-baca 

apa toh tapi selamat tonji. Karena 

semua kan kuasanya Allah.” 

“ritual ini sudah turun temurun, 

kita melestarikan budaya dari 

nenek moyang. Karena kalau bukan 

kita yang lestarikan, siapa lagi. 

Kadang juga apabila tidak 

melakukan ritual kita mendapat 

celaka, tetapi saya pribadi 

Alhamdulillah tidak pernah. Ada 

juga yang tidak melaksanakan 

ritual tetapi selamat juga dalam 

melaut. Karena semua kuasa dari 

Allah SWT.” 
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D.N (25 tahun) “harus na memang percaya ki itu 

semua karena anu dari turun 

temurun mi itu, kalau tidak di 

lakukangi biasanya kurangi rezki a 

biasa juga tidak ada sama sekali 

tapi harus ki juga percaya kalau di 

lakukang itu ritual, kalau tidak 

percaya ki tidak berkah tonji itu.” 

“harus kita percaya karena sudah 

turun temurun, kalau ritual tersebut 

tidak dilaksanakan kadang rezeki 

kita kurang atau tidak ada sama 

sekali tetapi kita harus percaya 

dengan ritual tersebut, karena 

kalau tidak percaya kadang tidak 

berkah.” 

2 Pencegahan dan 

pencarian 

pengobatan  dari 

penyakit akibat 

kerja yang dialami 

U.R (48 tahun) “ada juga, malaria pernahka. Ada 

juga itu biasa kalau dikampung na 

ki orang nah ada buah-buahan 

dimakan yang bukan punyata biasa 

kepala lembekki” 

 

“ada obat biasa saya bawa, 

macam-macam obatnya obat sakit 

kepala, obat demam.” 

 

“tidakji, bukanji ada pammali 

dilanggar. Karena disana di papua 

tempatnya memang malaria.” 

 

“minum obat yang dibawa dari 

rumah, karena kalau ditengah laut 

tidak tau dimanaki mau beli obat.” 

 

“minyak gosok, minyak kayu putih, 

fresh care itu kubawa. Tidak adaji 

“ada, saya pernah kena malaria. 

Ada juga kalau datang ke 

kampungnya orang kita memakan 

buah-buahan yang bukan milik kita 

kadang kepala jadi lembek.” 

 

“saya biasa membawa obat, seperti 

obat sakit kepala, obat demam.” 

 

“tidak, bukan karena ada pammali 

yang dilanggar. Karena di Papua 

banyak malaria.” 

 

“meminum obat yang dibawa dari 

rumah, karena apabila di tengah 

laut kita tidak tahu mau membeli 

obat dimana.” 

 

“saya membawa minyak gosok, 

minyak putih, fresh care. Tidak ada 

Informan menyatakan 

bahwa penyakit yang 

paling banyak dialami 

yaitu demam, sakit 

kepala dan malaria. 

Informan banyak yang 

terkena malaria karena 

wilayah kerja mereka 

berada di daerah Papua. 

Cara pengobatannya 

yaitu dengan meminum 

obat-obatan atau vitamin 

yang telah dibawa dari 

rumah. 
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obat dari sanro.” 

 

“ada bedanya, kan kalau macam 

saya kalau sakit pergija di 

puskesmas baru dikasikanma obat, 

kalau di sanro iya jarang jarang ja 

pergi berobat, kan pasti air minum 

yang sudah dibaca-bacai ji 

nakasikanki.” 

obat dari dukun.” 

 

“ada bedanya, misalnya kalau saya 

sakit saya ke puskesmas untuk 

berobat, sedangkan di dukun saya 

jarang berobat kesana karena 

hanya diberikan air minum yang 

telah dibacakan mantra khusus.” 

D (33 tahun) “iya ada, biasa muntah karena 

mabuk gelombang, biasa juga sakit 

kepala, panas, malaria kan di 

papua malarianya tinggi.” 

 

“jadi 20 mill sebelum Papua kita 

makan obat anti malaria, yang 

dibawa memangmi dari rumah.” 

 

“tidak adaji pammali dilanggar 

nah nakennaki penyakit malaria 

karena memang di papua 

sarangnya malaria.” 

 

“kita minum saja obat yang dibawa 

dari rumah.” 

 

“tidak adaji itu ritual pengobatan, 

kita cuma bawa ramuan dari 

“iya ada,  muntah karena mabuk 

gelombang, kadang juga sakit 

kepala, demam, malaria karena di 

Papua malarianya sangat tinggi.” 

 

“jadi 20 mill sebelum sampai di 

laut Papua kita meminum obat anti 

malaria yang dibawa dari rumah.” 

 

“tidak ada pammali yang dilanggar 

sehingga kita terkena malaria 

karena memang di Papua 

tempatnya malaria.” 

 

“kita meminum obat yang dibawa 

dari rumah.” 

 

“tidak ada ritual pengobatan, kita 

hanya membawa ramuan dari 



194 
 

 
 

rumah seperti jahe dengan kunyit 

baru minum supaya segar terus.” 

 

“ada itu iya perbedaanna, tapi 

lebih bagus kalau di dokter kah di 

rawatki.” 

rumah seperti jahe dan kunyit yang 

kita minum agar selalu merasa 

bugar.” 

 

“perbedaannya ada, tetapi lebih 

bagus berobat ke dokter karena 

kita dirawat.” 

S (51 tahun) “palingan itu sakit kepalaji karna 

mabuk laut, kadang juga demam 

toh” 

 

“pencegahanna jangan main 

panas-panas tapi resikona tongmi 

itu iya jadi nelayan kah haruski 

panas-panas.” 

 

“tenaja ntu iya pammalina, kah 

dari dirita sendiriji yg kasi sakit 

karna pekerjaan toh.” 

 

“minum obat saja kalau sakit, kah 

adaji obat dibawa dari rumah.” 

 

 

“tidak adaji ritual sama ramuan 

khusus kubawa, ituji saja obat yang 

kuminum.” 

 

“hanya sakit kepala karena mabuk 

laut, kadang juga demam.” 

 

 

“pencegahannya yaitu jangan 

sering-sering terpapar sinar 

matahari langsung, tetapi itu sudah 

menjadi risiko seorang nelayan 

yang harus berpanas-panasan.” 

 

“tidak ada pammalinya, karena 

dari diri kita sendiri yang membuat 

kita sakit karena risiko pekerjaan.” 

 

“meminum obat apabila sedang 

sakit, , karena kita membawa obat 

dari rumah” 

 

“tidak ada ritual dan ramuan 

khusus yang saya bawa, hanya 

meminum obat saja.” 
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“lebih baguski kalo berobatki di 

dokter kah cepatki sembuh.” 

 

“lebih bagus apabila berobat ke 

dokter karena lebih cepat sembuh.” 

D.S (62 tahun) “biasa kayak panas dingin, karena 

terlalu lama di dalam laut toh. 

Dilupami waktu a.” 

 

“biasa kan sebelum berangkat toh 

disiapkan obat-obat, di beli di 

apotik atau ambil di puskesmas.” 

 

 

“tidak ji, biasa karena pengaruh 

cuaca atau lama sekaliki di dalam 

laut.” 

 

“kita minum obat yang di bawa, 

tapi kalau parah-parah ki sakit ta, 

kita kembali dulu cari pulau yang 

dekat untuk beli obat atau kembali 

pulang di rumah.” 

 

“tidak adaji ritual-ritual, paling 

anu kedokteran ji semua, kalau di 

pulau kita juga biasa cari mantri 

untuk obati ki.” 

 

“tidak adaji bedanya, sama sama 

“kadang panas dingin karena 

terlalu lama di dalam laut. Kita 

lupa waktu.” 

 

“biasanya sebelum berangkat kita 

menyiapkan obat-obatan yang di 

beli di apotik atau dari 

puskesmas.” 

 

“tidak, karena biasanya penagruh 

dari cuaca atau terlalu lama dalam 

laut.” 

 

“kita meminum obat yang kita 

bawa, tetapi apabila penyakitnya 

parah kita kembali mecari pulau 

terdekat untuk membeli obat atau 

kembali ke rumah.” 

 

“tidak ada ritual, semua hanya 

pengobatan medis, dan kalau di 

laut kita biasanya mencari perawat 

untuk mengobati.” 

 

“tidak ada bedanya, sama sama di 
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jaki na kasih sembuh.” buat sembuh.” 

R.N (35 tahun) “iya ada, itu palingan malaria 

biasanya kita kena kalau kita ke 

daerah Papua toh, karena kan 

disana tinggi malarianya. Itu ji 

rata-rata yang kena ki.” 

 

“sebelum masuk ki di daerah 

Papua kita minum mi obat anti 

malaria, yang dibawa dari rumah 

toh. kita beli di apotik atau dari 

puskesmas.” 

 

“tida ada ji, kalau na kena ki 

penyakit sudah cobaan ta mi 

memang yang di kasikan sama 

Allah, kita cuma bisa berusaha 

kayak minum obat anti malaria.” 

 

“minum ki obat yang di bawa 

memang mi dari rumah, kalau pun 

parah mi sakit ta nah ada ji pulau 

terdekat kita berobat mi dulu.” 

 

“tidak adaji ritualnya kalau kena ki 

sakit begituan, kita pasrah mi saja 

sama Allah.” 

 

“iya ada, seperti penyakit malaria 

apabila kita ke daerah Papua, 

karena disana malarianya tinggi. 

Sebagian besar nelayan terkena 

malaria” 

 

“sebelum masuk ke daerah Papua 

kita meminum obat anti malaria, 

yang kita bawa dari rumah. kita 

beli di apotik atau puskesmas.” 

 

 

“tidak ada, kalau kita terkena 

penyakit itu semua merupakan 

coban dari Allah SWT, kita cuma 

bisa berusaha dengan cara 

meminum obat anti malaria.” 

 

“meminum obat yang dibawa dari 

rumah, kalaupun penyakit yang 

dialami parah kita singgah ke 

pulau terdekat untuk berobat.” 

 

“tidak ritual apabila kita terkena 

penyakit, kita hanya pasrah kepada 

Allah SWT.” 
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“iya ada, karena dokter kan lebih 

tau penyakit ta, jadi dia tong tauki 

obatnya, otomatis cepat tong ki 

sembuh toh.” 

“iya ada, karena dokter lebih tau 

tentang penyakit yang dialami dan 

dokter juga yang tau obat apa yang 

harus kita minum, jadi kita cepat 

sembuh.” 

A.M (25 tahun) “alhamdulillah selama jadi 

patorani tidak adaji kayak penyakit 

yang parah, paling itu dek sakit 

kepala kah, demam, masuk angin. 

Karena kena ki angin laut toh 

kencang-kencang angin, kadang 

juga terlalu lama ki main panas 

matahari, tapi resiko pekerjaan itu 

semua.” 

 

“paling kita minum vitamin 

sebelum berangkat, kita bawaji 

obat-obatan apa dari rumah karena 

dimana ki mau beli obat-obat kalau 

di tengah laut maki” 

 

 

“bukan ji karena pammali, karena 

pekerjaan toh kita kerja di laut 

otomatis kencang angin ka.” 

 

“minum obat saja supaya cepat 

sembuh” 

“Alhamdulillah selama menjadi 

Patorani saya tidak pernah terkena 

penyakit yang parah, palingan 

hanya sakit kepala, demam, masuk 

angin. Karena terkena angin laut 

angin juga kencang, kadang juga 

terlalu lama dibawah paparan 

sinar matahari, tetapi itu semua 

sudah menjadi risiko pekerjaan.” 

 

“kita meminum vitamin sebelum 

berangkat, kita juga membawa 

obat-obatan dari rumah karena kita 

tidak tahu mau membeli obat 

dimana apabila berada di tengah 

laut.” 

 

“bukan karena pammali, karena 

pekerjaan nelayan memang di laut 

selalu kena angin kencang.” 

 

“meminum obat agar cepat 

sembuh.” 
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“tidak adaji ritual pengobatannya 

dek kalau sakit begitu, kah nda 

parah ji toh cepat ji sembuh.” 

 

 

“kalau sakit begitu toh kita pergi 

saja ke apotik beli obat, untuk apa 

ke sanro nah sakit biasa jeki. 

Kadang juga di biarkan ji nanti 

sembuh sendiri ji.” 

 

“tidak ada ritual pengobatan 

apabila terkena penyakit tersebut, 

karena penyakit tersebut tidak 

parah dan cepat untuk sembuh.” 

 

“kalau terkena penyakit tersebuut, 

kita hanya ke apotik untuk membeli 

obat. Untuk apa ke dukun kalau 

penyakit kita tidak parah. 

Terkadang juga dibiarkan karena 

nanti akan sembuh sendiri.” 

D.N (25 tahun) “iya ada penyakit yang kualami, 

penyakit kulit di tau ji panoang toh, 

karena nakenna terus ki matahari 

kalau di kasi turun ki itu tempat na 

ikan bertelur, baru kalo sudah ki na 

kenna panas matahari turun ki 

langsung di air jadi panoang 

maki.” 

 

“bawa memang ka obat seperti 

salep untuk jaga-jaga karena biasa 

ma saya nakenna panoang.” 

 

“tidak ada ji pammali na kalau 

sakit begitu.” 

 

“iya ada, kayak penyakit kulit 

seperti panu, karena sering terkena 

paparan sinar matahari langsung 

apabila menurunkan tempat ikan 

terbang untuk bertelur ke laut, jadi 

terkena panu.” 

 

 

 

“membawa obat seperti salep untuk 

berjaga-jaga karena sudah pernah 

terkena panu.” 

 

“tiadak ada pammali apabila 

terkena penyakit panu.” 
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“di kasikan saja salep yang dibawa 

toh.” 

 

“tidak adaji ritual pengobatan 

karena panoang ini biasa maki 

nakenna.” 

 

“tidak adaji bedanya tradisional 

sama medis, karena kalau panoang 

itu salep ji obat na.” 

“hanya diberikan salep yang kita 

bawa.” 

 

“tidak ada ritual pengobatan 

karena penyakit panu ini sudah 

biasa kami alami.” 

 

“tidak ada perbedaan pengobatan 

tradisional dan media, karena 

kalau panu obatnya hanya 

diberikan salep.” 

3. Pencegahan dan 

pencarian 

pengobatan dari 

kecelakaan akibat 

kerja yang dialami 

U.R (48 tahun) “biasa jatuh, kah kapal goyang toh 

baru tidak hati-hatiki, lain mau di 

injak lain ta injak.” 

 

 

“tidak adaji pammali, karena 

kebiasaanji itu semua. ” 

 

“ada kotak obat di kapal, kalau 

jatuhki dikasikanmi obat merah 

atau kopi.” 

 

“samaji tadi, minyak gosok 

dikasikanki juga kalau ada luka.” 

 

“sama sama jeki nakasi sembuh 

kalau ada luka.” 

“kadang jatuh karena kapal 

goyang dan tidak berhati-hati, lain 

yang ingin di injak , lain yang 

terinjak.” 

 

“tidak ada pammali, karena semua 

hanya kebiasaan.” 

 

“ada kotak P3K di kapal, dipakai 

apabila kita jatuh di kapal dan 

dberikan betadine atau kopi.” 

 

“sama dengan yang tadi, kalau ada 

luka dioleskan minyak gosok.” 

 

“sama-sama dibuat sembuh 

apabila ada luka.” 

Informan menyatakan 

bahwa kecelakaan yang 

paling sering dialami 

adalah terpeleset 

dikarenakan lantai kapal 

yang licin atau 

gelombang laut sedang 

besar. Ada juga infroman 

yang mengatakan bahwa 

kecelakaan dialami yaitu 

tangan yang tersangkut 

oleh mesin kapal, hal 

tersebut karena informan 

memakai sarung tangan 

dan tersangkut pada 

mesin tersebut. 

Kemudian ini yang 
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D (33 tahun) “biasa kena roda gila kayak mesin 

berputar itu mesinnya kapal toh. 

karena kurang hati-hati jadi 

nakenna maki itu mesin kapal, jadi 

kalau tidak mauki nakenna itu roda 

gila yah di hindari toh, tidak pakeki 

juga baju yang besar kalau mau 

turun ke mesin karena itu biasa 

tersangkutki di roda gila” 

 

“tidak adaji itu iya pammali 

dilanggar kalau kecelakaanki” 

 

“kan adaji di kapal disediakan 

kotak obat, itumi biasa dipakai atau 

biasa juga di taburi kopi kalau 

tidak ada obat lain”. 

 

“tidak adaji ritual pengobatanna 

iya tapi ada ramuan dibawa kayak 

minyak mangiwang (minyak hiu).” 

 

“tidak ditaumi itu iya kah kita ini di 

tengah lautki tidak ada dokter, jadi 

pake obat yang ada saja” 

 

“kadang terkena roda gila (mesin 

kapal) karena kurang berhati-hati. 

Jadi kalau tidak ingin terkena roda 

gila yah kita harus 

menghindarinya, tidak memakai 

pakaian yang besar apabila ingin 

mengecek mesin kapal karena 

terkadang baju tersebut tersangkut 

pada mesin kapal.” 

 

“tidak ada pammali yang dilanggar 

apabila terjadi kecelakaan.”  

 

“di kapal sudah ada disediakan 

kotak P3K itu bisa dipakai atau 

terkadang menggunakan kopi kalau 

obat di kotak P3K habis.” 

 

“tidak ada ritual pengobatan tetapi 

saya membawa minyak mangiwang 

(minyak hiu).” 

 

“tidak tahu ada perbedaannya atau 

tidak karena kita berada di tengah 

laut tidak ada dokter, jadi kita 

memakai obat yang ada.” 

memicu informan jarang 

menggunakan sarung 

tangan karena dianggap 

membahayakan. 

S (51 tahun) “terpeleset karna licinki di kapal 

lukami lutut biasa, kalau yang lain 

“terpeleset karena di kapal licin 

jadi lutut luka, kalau yang lain-lain 
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lain tenaja. Pencegahanna itu iya 

haruski di pel itu lantaina kapal, 

kah kalau pakai sandal jeki saja 

kdang tonji hampirki jatuh” 

 

“tenaji ntu pammali pammali, 

terpeleset karna karapa rapa 

duduki” 

 

“dikasikan ji kopi atau minyak 

gosok kadang juga kalo tidak 

parahji lukanya dibiarkan saja 

sampai kering.” 

 

“tidak adaji ritual, tapi bawakka 

juga saya minyak gosok dari rumah 

itumi dikasikanki kalau ada luka-

luka.” 

 

“mungkin bagus ki kalau berobat ki 

di dokter, tapi kita di tengah laut 

susah cari dokter. Haruspi cari 

pulau lagi kalau mau berobat.” 

tidak ada. Pencegahannya yaitu 

kita harus mengepel lantai kapal, 

karena kalau memakai sandal 

terkadang masih bisa jatuh.” 

 

“tidak ada pammalinya, terpeleset 

karena terlalu terburu-buru.” 

 

 

“dioleskan kopi atau minyak gosok 

kadang juga lukanya dibiarkan 

sampai kering.” 

 

 

“tidak ada ritual, tetapi saya 

membawa minyak gosok dari 

rumah, itu yang diberikan ketika 

ada luka.” 

 

“mungkin bagus berobat ke dokter 

tetapi kita sedang di tengah laut 

jadi susah untuk mencari dokter. 

Kita harus mencari pulau terdekat 

supaya bisa berobat.” 

D.S (62 tahun) “terpelesetji biasa karena licin 

kapal toh, tidak hati-hati ki di 

kapal. Pencegahan na itu haruski 

pakai sendal atau sepatu tapi 

“terpeleset karena lantai kapal 

licin, kurang berhati-hati saat di 

kapal. Perncegahannya yaitu kita 

harus memakai sandal atau sepatu 
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kadang malas tongki pakai kah 

rompa i.” 

 

“tidak adaji pammali na kalu 

begitu, karena tidak hati-hati jaki.” 

 

“kalau luka-luka kecil ji biasa 

dibiarkan ji sampai sembuh, kalau 

besar ki luka na pakai kopi atau 

obat merah.” 

 

“tidak adaji ritual na, di obati 

biasaji saja karena luka terpeleset 

ji.” 

 

“baguski kapa kalau di dokter 

karena kalau luka ki cepat ki na 

kasih sembuh.” 

tetapi terkadang kita malas 

menggunakannya karena ribet.” 

 

“tidak ada pammalinya, semua 

karena kurang berhti-hati.” 

 

“kalau luka-luka kecil biasanya 

dibiarkan sampai sembuh, kalau 

luka parah diberikan kopi atau 

betadine.” 

 

“tidak ada ritualnya, kita obati 

seperti biasanya karena luka 

terpeleset.” 

 

“mungkin lebih bagus berobat ke 

dokter karena kalau ada luka 

penyembuhannya cepat.’ 

R.N (35 tahun) “palingan ituji berdarah-darah 

sedikit ji kalau di perbaiki mesin 

kapal kah, biasa juga tergelincir ki 

di atas kapal karena licin toh. 

penyebab na itu misalkan kalau di 

perbaiki mesin kapal baru pakai 

kos tangan ki, biasa tidak di liat mi 

ada itu kain-kainnya yang ikut di 

mesin.” 

 

“hanya berdarah sedikit apabila 

memperbaiki mesin kapal, kadang 

tergelincir karena kapal licin. 

Penyebabnya itu apabila kita 

sedang memperbaiki mesin kapal 

kemudian memakai kaos tangan, 

kita tidak lihat ada benang-benang 

dari kaos tangan tersebut yang 

tersangkut di mesin kapal.” 
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“yah kita harus lebih berhati-hati, 

tidak boleh kajili-jili, cuma itu mi 

kita terkadang ceroboh ki jadi ada-

ada saja di dapat.” 

 

“tidak adaji pammali di langgar, 

karena itumi ita terlalu ceroboh 

jadi manusia.” 

 

“biasanya di kasi ji obat merah 

terus di perban mi kah ada kotak 

obat di kapal di sediakan.” 

 

“tidak adaji ritual sama ramuan 

khusus, di obati pake obat merah 

saja atau pakai kopi.” 

 

“iya ada toh, karena dokter lebih 

tau obatnya kalau ada luka ta.” 

“yah kita harus lebih berhati-hati, 

tidak boleh tergesa-gesa, cuma 

terkadang kita biasa ceroboh. 

 

 

“tidak ada pammali yang 

dilanggar, karena terlalu ceroboh 

jadi manusia.” 

 

“biasanya diberikan betadine 

kemudian di perban karena di 

kapal telah disediakan kotak P3K.” 

 

“tidak ada ritual dan ramuan 

khusus, hanya di obati 

menggunakan betadine atau kopi.” 

 

“iya ada, karena dokter lebih tau 

obatnya kalau kita luka.” 

A.M (25 tahun) “palingan itu ji jatuh di kapal, 

terpeleset ki. Biasanya kalau dari ki 

di bawah di laut toh terus naik 

maki ke kapal basah basah itu mi 

biasa kasi jatuh ki.” 

 

“kita harus hati-hati, kalau 

misalkan ada basah di liat di pel ki 

atau pelan-pelan ki jalan” 

“hanya jatuh di kapal, terpeleset. 

Karena kita dari dalam laut 

kemudian naik ke kapal dala 

keadan basah.” 

 

 

“kita harus lebih berhati-hati, 

misalkan lantai kapal basah kita 

harus mengepelnya atau pelan-
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“tidak adaji pammali di langgar, 

karena licin na ji kapal jadi jatuh 

maki toh” 

 

“kalau ada lukanya pake kopi atau 

betadine karena adaji P3K di kapal 

yang di sediakan sama bos.” 

 

“minyak gosok juga kadang 

dikasikan ki kalau ada luka-luka, 

bagus tongi agak cepat kering luka, 

samaji dengan kopi.” 

 

“sama-sama bagus ji mungkin, 

karena kalau pake betadine ki 

cepat ji kering luka, kalau kopi 

kering tonji juga.” 

pelan saat jalan.” 

 

“tidak ada pammali yang 

dilanggar, karena lantai kapal licin 

jadi kita jatuh.” 

 

“kalau ada luka kita obati pakai 

kopi atau betadine karena di kapal 

disediakan kotak P3K oleh bos.” 

 

“biasanya dioleskan minyak gosok 

apabila ada luka, itu juga bagus 

bisa membuat luka cepat kering 

sama halnya dengan kopi.” 

 

“sama-sama bagus karena kalau 

menggunakan betadine luka cepat 

kering, begitupun dengan kopi.” 

D.N (25 tahun) “terpeleset ji biasa kalau kencang 

ombak. Kurang hati-hati ki toh, kah 

biasa biar kencang ombak jalan-

jalan jaki, jatuh maki.” 

 

“yaa kita harus lebih berhati-hati, 

haruski selalu memeriksa 

lingkungan sekitarta.” 

 

“kadang terpeleset kalau ombak 

besar. Karena kurang berhati-hati, 

biarpun ombak besar kita tetap 

jalan di atas kapal dan membuat 

kita jatuh.” 

“kita harus lebih berhati-hati dan 

harus selalu memeriksa lingkungan 

sekitar.” 
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“tidak adaji. Kalau kenaki musibah 

mungkin karena kita yang kurang 

berhati-hati.” 

 

“kalau tidak terlalu parahji 

biasanya saya biarkanji, karena 

tidak baik juga kalau terlalu 

dimanja penyakit. Kalau lukanya 

agak parah biasanya dikasih 

minyak gosok atau kopi, biasa 

langsung kering.” 

 

“tidak adaji obat khusus, ituji saja 

minyak gosok atau kopi bubuk.” 

 

“pastinya lebih bagus kalau kita ke 

puskesmas karena langsungki 

sembuh, kalau tradisional agak 

lama penyembuhannya.” 

“tidak ada. Kalau kita terkena 

musibah, karena kita kurang 

berhati-hati dalam bekerja.” 

 

“kalau lukanya tidak terlalu parah 

saya membiarkannya, karena tidak 

bagus untuk terlalu memnajakan 

penyakit. Kalau lukanya agak 

parah biasanya diberikan minyak 

gosok atau kopi, jadi langsung 

kering.”  

 

“tidak ada obat khusus, hanya 

minyak gosok dan kopi bubuk.” 

 

“lebih bagus kita ke puskemas 

karena kita langsung sembuh. 

Kalau kita berobat tradisional 

butuh proses untuk sembuh.” 
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INFORMAN TOKOH ADAT DESA TAMASAJU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR 

 

NO Informasi Kode Informan Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Perilaku K3 

nelayan terhadap 

kehidupan budaya 

masyarakat 

nelayan 

A.K (53 tahun) “itu kan nelayan itu masih punya 

keyakinan toh, jadi ada diutus 

tuhan untuk menguasai air, ada 

nabi. Seperti di api, angin. Jadi 

mangkanya sebelum turun ke laut 

itu dia salami itu dulu nabi-nabi 

yang diberi kuasa oleh tuhan untuk 

menguasai air. Misalnya nalewati 

itu pulau yang namanya 

Sanrobengi biasa singgah disitu 

kayak memberi salam disitu yah. 

Dulukan ada orang pertama disitu 

tinggal, jadi sebelum berangkat 

memang dia juga melakukan acara-

acara ritual toh misalnya ada 

dibilang mappesabbi (kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW, para sahabat, Nabi Khidr AS 

yang menguasai angin dan air, 

kemudian nabinya ikan itu semua). 

Itu di pulau Sanrobengi nelayan 

kasi turun semacam parappo 

(kalomping) itu kalomping sebagai 

lambang/isyarat bahwa kalomping 

“nelayan tersebut masih 

mempunyai keyakinan, jadi ada 

nabi yang diutus oleh Allah SWT 

untuk menguasai air, api, angin. 

Jadi sebelum melaut, nelayan harus 

salam kepada kepada nabi-nabi 

yang telah diberi kuasa oleh Allah 

SWT. Misalnya, nelayan yang 

melewati pulau Sanrobengi 

biasanya singgah untuk 

memberikan salam. Dulu ada 

orang yang pertama tinggal di 

pualu tersebut, jadi sebelum 

berangkat melaut nelayan membuat 

ritual seperti mappesabbi (kepada 

junjungan Nabi Muhammad SAW, 

para sahabat, Nabi Khidr AS yang 

menguasai angin dan air, kemudian 

nabi ikan juga ada). Di pulau 

Sanrobengi nelayan juga  

menurunkan pa’rappo (kalomping) 

sebagai lambang/isyarat bahwa 

kalomping itu dibuat dengan 

symbol atas nama Allah SWT dan 

Informan mengatakan 

bahwa nelayan membuat 

semacam kalomping 

yang dibuat atas dasar 

nama Allah SWT dan 

Nabi Muhammad SAW. 

Informan mengatakan 

bahwa apabila ingin 

berangkat melaut nelayan 

harus meminta izin 

kepada penghuni yang aa 

di Pulau Sanrobengi, itu 

dinamakan mappesabbi 

(kepada junjungan Nabi 

Muhammad SAW, para 

sahabata, Nabi Khidr AS 

yang menguasai air dan 

angin). Di pulau tersebut 

nelayan menurukan 

pa’rappo dan kalomping 

sebagai lambang atau 

isyarat bahwa kalomping 

tersebut   dibuat dengan 

simbol atas nama Allah 
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itu dibuat dengan simbol atas nama 

Allah SWT dan Nabi Muhammad 

SAW, karena kalomping itu dibuat 

dari daun sirih pertama kalau 

sudah dilipat berbentuk huruf Alif, 

kemudian dilipat lagi simbol huruf 

Mim, baru dilipat lagi begini huruf 

Ha, kemudian dilipat lagi jadi 

huruf Lam Alif, terus disatukan jadi 

nama Allah SWT dan Nabi 

Muhammad SAW. Jadi makanya 

kalau nelayan itu memberi 

kalomping atas nama Allah SWT 

dan Nabi Muhammad SAW tapi itu 

kalomping sebagai simbol saja 

artinya doa yang tidak terucap.  

Jadi itu ritual begitu semacam 

bentuk mappasabbi ada pisang 

minimal 3 sisir, songkolo (songkolo 

hitam untuk nabinya angin, 

songkolo putih untuk nabinya air 

sama itu tadi utti te’ne), dan ayam. 

Setelah dilakukan mappasabbi dia 

diaji semua yang makan tidak 

disimpanji di air ka.” 

 

“setelah lagi dari melaut, kalau 

ada rezekinya yah anu lagi kayak 

Nabi Muhammad SAW, kalomping 

tersebut terbuat dari daun sirih, 

pertama setelah dilipat berbentuk 

huruf Alif, kemudian dilipat lagi 

menjadi huruf Mim, kemudian 

dilipat lagi menjadi huruf Ha, 

kemudian dilipat lagi jadi huruf 

Lam Alif, kemudian disatukam 

menjadi nama Allah SWT dan Nabi 

Muhammad. Jadinelayan membuat 

kalomping atas nama Allah SWT 

dan Nabi Muhammad SAW karena 

itu menjadi simbol doa yang tidak 

terucapkan.  

Ritual tersebut semacam 

mappesabbi ada pisang 3 sisir, 

songkolo (songkolo hitam untuk 

nabi di angin, songkolo putih untuk 

nabi di air sama dengan pisang 

manis), dan ayam. Setelah 

melakukan mappesabbi nelayan 

memakan makanan yang telah 

diritualkan tadi dan tidak disimpan 

di air. 

 

 

“setelah melaut, apabila ada rezeki 

nelayan membuat syukuran.” 

SWT dan Nabi 

Muhammad SAW. 

Informan juga 

mengatakan bahwa tidak 

ada bacaan khusus saat 

terkena pernyakit. 



208 
 

 
 

bentuk ucapan syukur, istilahnya 

syukuran.” 

 

“sebelum melaut tetap dia berdoa 

toh, begitu berangkat dari rumah 

dia sudah berniat bahwa semoga 

dalam perjalanan kemudian 

kembali lagi ke rumah tidak ada 

halangan, tetap dia berniat begitu. 

Jadi pokoknya sebelum masuk ke 

air beri salam, dia melewati pulau 

sanrobengi salam juga. Tidak adaji 

baca-baca khusus kalau mau 

dicegah itu penyakit. Kita beri 

salam saja di tempat yang mau 

didatangi.” 

 

 

 

“sebelum melaut nelayan tetap 

berdoa, setelah berangkat dari 

rumah nelayan sudah berniat agar 

dalam perjalanan dan kembali ke 

rumah tidak ada halangan. Jadi 

sebelum masuk ke lautan nelayan 

harus memberi salam, melewati 

pulau Sanrobengi harus beri juga 

memberi salam. Tidak ada bacaan 

khusus apabila ingin mencegah 

penyakit. Kita hanya memberi 

salam pada tempat yang akan di 

kunjungi.” 
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INFORMAN APARAT DESA TEMASAJU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR 

NO Informasi Kode Informan Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1. Implementasi nilai-

nilai sosial 

terhadap 

kehidupan 

masyarakat 

nelayan 

S (47 tahun) “kalau nilai-nilai budayanya yang 

selama ini sering saya lihat itu 

mereka melakukan ritual. Seperti 

orang Makassar bilang appanaungi 

pa’rappo artinya membuat sesajian 

untuk di apungkan di air yang 

mungkin menurut pendapat mereka 

itu adalah merupakan penghargaan 

kepada malaikat-malaikat yang ada 

di laut pemberi rezeki sehingga itu 

rutin dilakukan sebelum melaut 

atau mencari ikan torani.” 

 

“yah biasanya membuat sesajian 

juga kayak orang sini bilangnya 

surong maca yaitu membuat 

sesajian, menyajikan beberapa 

macam makanan bisa dimakan 

secara beramai-ramai, bisa juga 

apa eh sawi kemudian itu diniatkan 

untuk pada saat mereka sebelum 

berangkat. Artinya semacam 

memohon doalah seperti itu.” 

“kalau nilai-nilai budaya yang 

selama ini sering saya lihat mereka 

melakukan ritual. Seperti orang 

Makassar selalu bilang appanaungi 

pa’rappo artinya membuat sesajian 

untuk di apungkan di air yang 

mungkin menurut pendapat mereka 

adalah merepukan penghargaan 

kepada malaikat-malaikat yang ada 

di laut pemberti rezeki sehingga itu 

rutin dilakukan sebelum melaut 

atau mencari ikan torani.” 
 

“yah biasanya membuat sesajian 

orang sini bilangnya surong maca 

yaitu membuat sesajian, 

menyajikan beberapa macam 

makanan bisa dimakan secara 

beramai-ramai, bisa juga apa eh 

sawi kemudian itu diniatkan untuk 

pada saat mereka sebelum 

berangkat. Artinya semacam 

memohon doalah seperti itu.” 

Informan mengatakan 

bahwa nelayan sering 

melakukan ritual yang 

disebut appanaungi 

pa’rappo yang artinya 

membuat sesajian yang 

diapungkan ke air. 

Mereka membuat hal 

tersebut karena 

merupakan penghargaan 

kepada malaikat-malaikat 

yang ada di laut pemberi 

rezeki jadi nelayan rutin 

melakukan ritual.  
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“yah kalau nilai-nilai sosialnya itu 

biasanya sih setelah mereka eh 

melaut itu terkadang juga mereka 

dapat hasil tangkapan banyak. Tapi 

disini yang paling dipentingkan 

biasanya kalau nelayan patorani 

itu telur ikannya bukan ikannya. 

Jadi itulah barangkali sehingga 

mereka melakukan ritual sebelum 

melaut, karena mereka sudah 

percaya bahwa kita melakukan 

ritual seperti ini itu biasanya 

mendapat hasil tangakapan yang 

memuaskan seperti itu.” 

 

“saya yakin mereka percaya 

karena ketika mereka sudah tidak 

percaya dengan hal-hal ritual 

seperti itu otomatis mereka tidak 

melakukan lagi karena itu juga 

memakan biaya sebenarnya. 

Misalnya beli pisang, beli ayam, 

karena dia harus menyajikan 

makanan yang begitu banyak, 

kemudian mengundang juga orang 

yang banyak eh terutama teman-

teman nelayannya juga di undang 

 

“yah kalau nilai-nilai sosialnya itu 

biasanya sih setelah mereka eh 

melaut itu terkadang juga mereka 

dapat hasil tangkapan banyak. Tapi 

disini yang paling dipentingkan 

biasanya kalau nelayan patorani 

itu telur ikannya bukan ikannya. 

Jadi itulah barangkali sehingga 

mereka melakukan ritual sebelum 

melaut, karena mereka sudah 

percaya bahwa kita melakukan 

ritual seperti ini itu biasanya 

mendapat hasil tangakapan yang 

memuaskan seperti itu.” 

 

“saya yakin mereka percaya 

karena ketika mereka sudah tidak 

percaya dengan hal-hal ritual 

seperti itu otomatis mereka tidak 

melakukan lagi karena itu juga 

memakan biaya sebenarnya. 

Misalnya beli pisang, beli ayam, 

karena dia harus menyajikan 

makanan yang begitu banyak, 

kemudian mengundang juga orang 

yang banyak eh terutama teman-

teman nelayannya juga di undang 
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untuk makan bersama. Yah 

mungkin itu tadi saya bilang bahwa 

mungkin mereka menganggap 

bahwa itu juga adalah merupakan 

doa sehingga sangat 

mempengaruhi sekali daripada 

ritual yang mereka lakukan dengan 

rezeki yang mereka dapatkan.”  

untuk makan bersama. Yah 

mungkin itu tadi saya bilang bahwa 

mungkin mereka menganggap 

bahwa itu juga adalah merupakan 

doa sehingga sangat 

mempengaruhi sekali daripada 

ritual yang mereka lakukan dengan 

rezeki yang mereka dapatkan.” 
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INFORMAN PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS DESA TAMASAJU KECAMATAN GALESONG UTARA 

KABUPATEN TAKALAR 

NO Informasi Kode Informan Content Analysis Reduksi Interpretasi/makna 

1 Program usaha 

kesehatan dan 

keselamatan kerja 

(UKK) 

Y (29 tahun) “ Iya ada, tepatnya dipuskesmas ini 

pastinya dan mungkin semua 

puskesmas punyaji semua program 

kesehatan dan keselamatan kerja 

karena toh disini semua rata- rata 

nelayan jadi pastimi ada” 

“Benar adanya bahwa ada 

program kerja kesehatan dan 

keselamatan kerja dipuskesmas ini 

dan semua puskemas pasti memiliki 

program tersebut dikarenakan di 

desa ini sebagian besar bermata 

pencaharian nelayan.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informan mengatakan 

bahwa semua puskesmas 

sudah memiliki program 

kesehatan dan 

keselamatan kerja, 

karena hal tersebut 

sangat dibutuhkan di 

karenakan sebagian besar 

bermata pencaharian 

nelayan. 

Informan mengatakan 

bahwa program hanya 

berupa penyuluhan yang 

mereka lakukan, baik 

mereka mendatangi 

setiap rumah ataupun 

pada saat berkumpulnya 

para nelayan tersebut. 
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 Nama program 

UKK 

 ”Nama programnya itu semacam 

penyuluhan kk saja kesehatan dan 

keselamatan kerja yang dikunjungi 

di setiap rumah atau biasa juga 

kalau kumpul itu nelayan, misalnya 

mereka sedang tidak melaut dan 

lagi berkerumung biasanya itu 

disitu maki lakukangi penyuluhan, 

atau biasa melalui  warga yang 

sedang duduk-duduk atau lewat 

istri mereka ketika tidak suaminya 

lagi pergi.” 

“Nama programnya itu semacam 

penyuluhan kk saja atau biasa 

disebut penyeluhan kesehatan dan 

keselamatan kerja, penyuluhan ini 

dilakukan di setiap rumah atau 

biasa dilakukan ditempat dimana 

para nelayan sedang berkumpul 

dan apabila suami sedang pergi 

melaut maka informasi lewat istri 

 Jadwal melakukan 

program 

 “1 kali 1 bulanji itu program 

karena biasa juga tidak didapatki 

itu yang mau dikasih penyuluhan, , 

palingan biasa sayaji yang lakukan 

ini program, karena disini juga 

tidak 24 jam puskesmas, jadi untuk 

jalankan itu program 1 kaliji 1 

bulan itupun biasa juga yang adaji 

saja tidak menutup kemungkinan 

semua nelayan bisa di kumpulkan 

kadang adapi pulang dari melaut.” 

“Program tersebut dilakukan 

hanya 1 kali 1 bulan dikarenakan 

yang ingin di beri penyuluhan itu 

yang ada saja tanpa menunggu 

semua harus terkumpulkan para 

nelayan. 

Informan tersebut 

mengatakan bahwa 

program tersebut hanya 

dilakukan 1 kali 1 bulan 

dikarenakan kurangnya 

yang di beri penyuluhan 

itu yang ada saja tanpa 

menunggu semua harus 

terkumpulkan para 

nelayan. 

 Pengobatan yang 

diberikan tenaga 

kesehatan di 

Puskesmas Desa 

Tamasaju 

 “Biasa itu yang datang 1 sampai 3 

orang saja, kalau kesini itu obatji 

dikasih sama vitamin biasa karena  

disini nelayan yang sakit tidak 

parahji palingan sakit kepalaji 

“Yang datang berobat ke 

puskesmas hanya 1 sampai 3 orang 

itupun hanya diberikan semacam 

obat biasa atau berupa vitamin, 

karena disini nelayan yang sakit 

Informan mengatakan 

bahwa penyelam yang 

datang berobat hanya 1 

sampai 3 orang itupun 

hanya diberikan 
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tidak adaji penyakit yang parah.”  tidak parah hanya sakit kepala.” semacam obat biasa atau 

berupa vitamin. 
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Lampiran 3 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Wawancara dengan Informan Kunci (Nelayan Patorani) 
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Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Tamasaju 

 

Wawancara dengan aparat Desa Tamasaju 
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Alat Keselamatan pada Kapal Nelayan Patorani 

  (Jaket Penolong)        (Pelampung Penolong) 

    

  (Lampu Cerlang / Flashligh)         (Bucket with Rope)

   

            (Tali Ikat ke Kapal) 
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                 (Kompas)        (Peta Laut dan GPS) 

   

   (Alat Pemadam Kebakaran)    (Kotak P3K) 

   

          (Suku Cadang Mesin) 
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       (Tempat Bahan Bakar)            (Tempat Bahan Bakar Cadangan) 

    

 

Alat Tangkap Nelayan Patorani 

 

(Pakkaja / Bubu Apung) 
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Kapal yang digunakan oleh Nelayan Patorani 
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Hasil Tangkapan Nelayan Patorani 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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