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ABSTRAK 

 
Nama                      :  Isnaima   

Nim                         :  40200119105 

Judul  : Tradisi Menre’ Bola Pada Masyarakat Di Desa Padaidi 

Kecamatan Sebatik  Kabupaten Nunukan (Toleransi 

Antar Budaya) 

 

Skripsi ini membahas tentang Tradisi Menre’ Bola Pada Masyarakat Di 
Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan (Toleransi Antar 
Budaya).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah 
tradisi menre' bola, untuk menganalisis dan mendeskripsikan prosesi tradisi menre’ 
bola, untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk adaptasi budaya dalam tradisi 
menre' bola di Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian budaya, data yang digunakan 
adalah data kualitatif data diperoleh melalui studi lapangan, metode pelaksanaan ini  
adalah deskriptif dengan menggunakan  pendekatan sejarah (historis), pendekatan 
antropologi dan pendekatan sosiologi agama dengan tahap pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian  data yang terkumpul 
dikritik melalui metode yaitu deduktif ,induktif dan verifikasi, kemudian diolah dan 
dianalisa dengan melihat fakta yang sebenarnya dilapangan sehingga menghasilkan 
suatu bentuk penulisan yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah menre’ bola ada sebelum 

Islam masuk, masyarakat Bugis sudah memiliki tradisi dan ritual adat-adat  yang 

telah diamalkan  secara turun-temurun dari zaman nenek moyang,tradisi  

masyarakat Bugis bersifat unik dan khas,karena masih menampakkan 

keorginalannya sebagai tradisi yang lahir dari masyarakat pribumi yang tidak 

terlalu mendapatkan pengaruh budaya luar, saat Islam masuk masyarakat Bugis 

tidak serta merta meninggalkan adat yang sudah ada sebelumnya.Kedua proses 

pelaksanaan tradisi menre’ bola di mulai dari tahap persiapan diri sang pemilik 

rumah,menetapkan hari yang telah dipilih dan kesiapan sanro bola. Kemudian 

dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan meliputi mengelilingi rumah, menre’ bola 

,ma’baca-baca, barazanji dan maccera’ bola dan yang terakhir makan bersama. 

Ketiga adanya bentuk toleransi antar budaya dalam tradisi menre’ bola pada 

masyarakat yang didalamnya terdapat budaya yang berbeda namun saling 

berdampingan dan saling menghargai satu sama lain. 
Implikasi dari penelitian ini: 1) Masyarakat senantiasa bersyukur kepada 

sang pencipta, terjalinnya silaturahmi antar sesama dan saling membantu antara 
satu sama lain.2).Dalam penelitian ini menyarankan kepada masyarakat agar terus 
menjaga tradisi ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada sang pencipta, dan 
peniliti  mengharapkan agar terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah,tokoh 
adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan terus melestarikan 
tradisi ini sebagai salah satu warisan budaya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya, kekayaan budaya 

tersebut memilki keanekaragaman yang tersebar di pelosok Nusantara, berupa 

keunikan dan ciri khas tersendiri, seperti kesenian  daerah dan kekayaan bangsa 

yang tidak ternilai karena memilki nilai-nilai tersendiri.Nilai tersebut merupakan 

peninggalan dari leluhur yang masih terjaga kelestariannya, sehingga budaya 

senantiasa tumbuh dan berkembang. 

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu “tradition”, diteruskan atau 

kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana  adalah sesuatu yang telah dilakukan 

sejak lama  dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, 

biasanya suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling 

mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke 

generasi  baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat 

punah.1   

Tradisi-tradisi yang akan dilaksanakan selalu berkaitan dengan daur hidup 

manusia. Setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bugis pasti memiliki tujuan 

yang dapat diraih melalui kebudayaannya masing-masing.Sebagian prosesi upacara 

adat tersebut ada yang merupakan tradisi lokal yaitu murni budaya 

lokal.Masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-

nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Bugis merupakan salah satu 

etnik terbesar di Sulawesi Selatan. Suku Bugis salah satu yang terbesar di Sulawesi 

 

1 Mardimin Johanes, Jangan Tangisi Tradisi(Yogyakarta: Kasinus, 1994), h.12-13 
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Selatan yang memiliki nilai budaya tersendiri. Kekuasaan kerajaan yang diwarisi 

dari Bugis kuno adalah berbentuk monarki dan kerajaan.2   

Upacara adat adalah salah satu warisan dari kearifan budaya setempat  dan 

merupakan harta berharga  yang ditinggalkan oleh leluhur dari masyarakat yang 

berdiam disuatu daerah.Masyarakat percaya bahwa jika menjalankan ritual-ritual 

tertentu dalam upacara adat maka hidup akan aman  dan bahagia.Upacara adat  

dilaksanakan juga untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk yang akan 

menimpa hidup manusia. Tradisi menre’ bola atau memasuki rumah,memiliki 

esensi yang cukup tinggi di masyarakat juga sudah menjadi kebiasaan atau budaya 

di masyarakat,sehingga tidak mudah hilang begitu saja dan tetap dilaksanakan 

sampai hari ini. 

Desa Padaidi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sebatik, 

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara. Sebagian besar masyarakat menganut suku 

Bugis.Masyarakat Bugis memiliki kebiasaan  dan kebudayaan yang masih dianut 

dan dipertahankan dalam kehidupan mereka, yang menjadikan sebuah ciri atau 

identitas dari daerah tersebut. 

Menre’ bola berarti naik rumah, pindah rumah atau memasuki rumah baru 

dalam artian suku Bugis.Rumah adat dari suku Bugis berbentuk rumah panggung, 

namun sekarang tradisi menre’ bola ini tidak hanya  diperuntukkan bagi rumah 

panggung saja.Seiring perkembangan zaman saat ini tidak membuat masyarakat 

melupakan atau menyepelekan tradisi ini.Dimana pun membangun atau mendirikan 

rumah, selagi masyarakat suku Bugis tradisi ini tetap dilakukan, karena bagi suku 

bugis tradisi menre’ bola merupakan sebuah simbol kehidupan yang mencerminkan 

atau menggambarkan, kesucian, harapan, semangat, kesuksesan masa depan dan 

keharmonisan dalam berumah tangga.Jadi tradisi ini wajib dilakukan, dan sebagai 

 

2 Jumadi, Beberapa Aspek Negara dan Hukum Dalam Sistem Adat Bugis, Jurnal 

Jurisprudentie Vol 5 No 2, (2018), h. 220. 
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simbol rasa syukur terhadap anugerah, dan rahmat yang diberikan oleh Allah 

SWT.Dalam melaksanakan upacara menre’ bola maka ada beberapa manfaatnya 

yang didapatkan , baik itu berupa rasa aman bagi seluruh keluarga yang tinggal di 

rumah tersebut, maupun berupa rezeki yang berlimpah bagi tuan rumahnya, selain 

dapat terhindar dari marabahaya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sejarah tradisi menre' bola di Desa Padaidi Kecamatan Sebatik 

Kabupaten Nunuakan? 

2. Bagaimana prosesi tradisi menre' bola di Desa Padaidi Kecamatan Sebatik 

Kabupaten Nunukan? 

3. Bagaimana bentuk toleransi antar budaya dalam tradisi menre' bola pada 

masyarakat di Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan?   

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten 

Nunukan.Adapun Fokus penelitian ini adalah proses tradisi menre’ bola di Desa 

Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan fokus penelitian yang 

didalamnya akan membahas sejarah tradisi menre’ bola  baik awal mula  hingga 

perkembangannya  dimasa sekarang, prosesinya setelah pembaharuan fokus akan 

dibahas juga bentuk toleransi dalam tradisi menre’ bola.  

2. Deskripsi Fokus 

 Tradisi menre’ bola merupakan kegiatan pindah rumah atau memasuki 

rumah baru yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Desa Padaidi  Kecamatan 

Sebatik Kabupaten Nunukan dalam rangka memasuki rumah baru. Tradisi ini 

dilaksanakan dengan tujuan agar rumah yang ditempati nantinya mendapatkan 

perlindungan dan keselamatan bagi para penghuninya. Tradisi ini merupakan  
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sebuah kegiatan yang penting  dalam menempuh kehidupan baru mereka. 

 Disamping itu seiring perkembangan zaman  dan teknologi tidak membuat  

masyarakat Bugis  melupakan tradisi ini. Bagi mereka selama mampu mendirikan 

atau membangun rumah baru,maka ia  wajib melaksanakan tradisi menre’ bola 

sebelum menempati rumah tersebut. Dalam tradisi menre’ bola ada beberapa proses 

pelaksanaanya yaitu dimulai dari menentukan  hari baik, lalu dilanjutkan dengan 

tahap mengelilingi rumah, barazanji, menre’ bola, mabbaca-baca, dan maccera’ 

bola. 

 Toleransi masyarakat di Desa Padaidi dalam Tradisi Menre’ Bola dapat 

dilihat dari kondisi kehidupan masyarakat yang memiliki sikap toleran atau saling 

menghargai antara suatu agama, suku dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga 

menciptakan kehidupan bermasyarakat yang dapat hidup berdampingan  secara 

harmonis dan saling pengertian antar satu sama lain.Terciptanya sikap toleran atau 

saling menghargai antara masyarakat ini didukung oleh peran pemerintah dan 

masyarakat setempat. 

 D. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka merupakan aspek penting yang dapat membantu peneliti 

untuk mengidentifikasi sikap terhadap ketersediaan sumber, baik berupa temuan 

penelitian maupun literatur tentang subjek yang diteliti. Berkaitan dengan buku atau 

artikel ilmiah yang dianggap relevan oleh penulis, maka pokok bahasan penelitian 

ini adalah: 

1. Jurnal Rosmida. berjudul Tradisi Menre' Bola Baru. Mempelajari 

masyarakat Bugis di Desa Sencalang, Kecamatan Indragiri Hilir Tahun 

2021. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, 

catatan lapangan, dokumentasi dan metode lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman. Peneliti memeriksa dan menyajikannya sebagai hasil. 
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2. Skripsi Mahendra berjudul “Penelitian Tradisi Mattama Di Bola Di Desa 

Bonto Tengnga Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”Tahun 2021. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif yang memberikan 

informasi tentang proses penerapan tradisi mattama di bola yang 

mengandung pesan dakwah. Implementasi tradisi ini. Mengutip dari 

penelitian ini Mattama di Bola adalah budaya lokal suku Bugis di mana 

beberapa upacara adat harus dilakukan setiap kali keluarga ingin 

membangun rumah atau pindah ke rumah baru, dimulai dengan persiapan 

bahan-bahan untuk membangun rumah, kemudian setelah rumah selesai 

ditempati, meskipun rumah tersebut sudah ditempati. 

3. Jurnal Hasbi Yahya berjudul Tradisi Menre’ Bola Baru Masyarakat Bugis 

Di Desa Kampiri Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng(Studi Terhadap 

Nilai Kearifan Lokal) Tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan 

metode lainnya untuk meningkatkan pemahaman. Peneliti memeriksa dan 

menyajikannya sebagai hasil. 

4. Skripsi Ambo Angka berjudul “Makna Ritual Menre’ Bola Pada 

Masyarakat Lajokka Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo”.Tahun 2018, 

. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif yang memberikan 

informasi tentang proses penerapan makna ritual menre’ bola yang 

mengandung pesan dakwah. 

5. Skripsi Hasniati Bure berjudul “Toleransi Masyarakat Di Luwu Bagian 

Timur Pada Era Orde Baru” Tahun 2021, Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan yang memberikan informasi tentang keberagaman 

masyarakat dan wujud toleransi serta pengaruh toleransi pada umat 

beragama pada masyarakat. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah tradisi menre' bola di 

Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. 

b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan prosesi tradisi menre’ bola di 

Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. 

c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk toleransi antar budaya 

dalam  tradisi menre' bola pada masyarakat di Desa Padaidi Kecamatan 

Sebatik Kabupaten Nunukan 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah dengan adanya pelaksanaan tradisi tersebut yang  

akan di teliti saya berharap dapat menambah lagi pengetahuan tentang 

sejarah dan nilai budaya Islam, serta memberikan informasi tentang 

pelaksanaan tradisi menre' bola ini yang masih terus dipertahankan oleh 

masyarakat Bugis dan dilestarikan kearifan lokalnya oleh masyarakat 

sampai saat ini. 

b. Kegunaan Praktis diharapkan dengan adanya pelaksanaan tradisi 

tersebut yang sudah diteliti dapat bermanfaat bagi warga  maupun 

sekelompok masyarakat  khususnya dibidang ilmu sejarah. Terutama 

untuk penulis yang ingin mengeksplorasi tradisi ini bahkan masih 

belum terekspos. Dari penyelesaian penelitian ini bisa menjadi bahan 

bukti dan kontribusi yang  dapat digunakan dan dimanfaatka oleh 

masyarakat.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Tradisi dan Budaya Islam 

1. Pengertian Tradisi 

 Dalam kamus antropologi, tradisi sama dengan kebiasaan , yaitu kebiasaan 

yang bersifat magis religious yang timbul dalam kehidupan masyarakat aslinya dan 

meliputi nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan satu 

sama lain,kemudian menjadi suatu sistem atau aturan yang sudah ada dan 

melingkupi masyarakat,sistem budaya yang mengatur tindakan atau aktivitas 

masyarakat.1Sedangkan, tradisi itu didefinisikan dalam kamus sosiologi sebagai 

kepercayaan yang dapat dilestarikan secara turun-temurun.2   

 Secara terminologi, kata tradisi mengandung sebuah pemahaman  

tersembunyi dari tautan masa lalu dengan saat ini.Itu mengacu pada sesuatu yang 

diwarisi  dimasa lalu tetapi masih berwujud  dan berfungsi di masa sekarang. Tradisi 

menunjukkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku, baik dalam kehidupan 

duniawi maupun terhadap hal keagamaan.Ia berkembang menjadi  suatu sistem 

yang memilki pola  dan norma dan sekaligus  juga mengatur penggunaan sanksi 

dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.3   

 Suwaji Bastomi menjelaskan dalam bukunya “Apresiasi Seni 

Tradisional”bahwa tradisi adalah roh kebudayaan yang memperkuat sistem 

kebudayaan. Tradisi yakni sesuatu  yang sudah banyak melewati berbagai hal dalam 

diri manusia dan sudah diwariskan secara turun-temurun dalam jangka yang 

panjang.  Ketika kita berbicara tentang tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa 

 

1 Ariyono Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi (Jakarta: Akademika Pressindo, 

1985), h.4. 

2 Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1993),h. 459. 

3 Mursal Estan, Kajian Transformasi Budaya (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22. 
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kini harus lebih dekat. Tradisi adalah kelanjutan dari masa lalu dan masa kini dan 

bukan sekadar pernyataan masa kini. Dalam arti yang lebih luas, tradisi adalah 

“segala materi yang muncul di masa lalu tetapi sebenarnya terus ada hingga saat ini 

dan belum dihancurkan, dirusak, ditinggalkan atau dilupakan”.4   

 Menurut Shils, "Orang tidak bisa hidup tanpa tradisi, meski sering merasa 

tidak puas dengan tradisinya", setiap tradisi mempunyai manfaat untuk masyarakat 

antara lain: 

a. Dalam bahasa klise dinyatakan,tradisi adalah kebijakan  turun temurun. 

Tempatnya didalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut 

serta  di dalam benda yang di ciptakan di masa lalu. 

b. Untuk melegitimasi cara hidup, kepercayaan, institusi, dan aturan yang 

sudah ada sebelumnya. 

c. Memberikan simbol identitas kolektif yang meyakinkan dan memperkuat 

kesetiaan kepada negara, komunitas, dan kelompok. 

d. Membantu melepaskan diri dari keluhan, kekecewaan, dan 

ketidakpuasan hari ini. Tradisi yang menunjukkan masa lalu yang lebih 

bahagia menggantikan kesombongan ketika masyarakat berada dalam 

krisis.5   

Di dalam suatu tradisi masyarakat atau suatu individu mengatur dan diatur 

oleh hubungan interaksi dengan sesamanya.Seperti berinteraksi dengan kelompok 

masyarakat, interaksi dengan lingkungan dan mengantur bagaimana cara 

masyarakat bersikap, bertingkah laku dan berperilaku dalam kehidupan sehari-

 

4 Piot Sztompka, The Sociology of Social Change.Terj.Alimandan, Sosiologi Perubahan 

Sosial (Cet.I;Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), h. 70. 

5 Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar (Cet,II;Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), h.50. 
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harinya.Tradisi sangat mempengaruhi seluruh pola dan sistem aktivitas 

masyarakat.6   

Hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau kebiasaan yang 

berasal dari masa lalu yang masih dilakukan sampai sekarang.Kebiasaan ini 

menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya 

menjadi tradisi.Kita bisa melihat banyaknya tradisi yang ada di Indonesia namun 

tidak semua tradisi dapat berkembang dengan peradaban zaman sekarang. 

Tradisi merupakan sebuah persoalan  dan yang lebih penting lagi adalah 

bagaimana tradisi tersebut terbentuk.Tradisi yang ada pada filosof, ulama dan kaum 

terpelajar adalah sebuah tradisi yang ditanamkan  dengan penuh kesabaran, 

sementara tradisi dari kebanyakan  orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu 

dengan apa adanya dan tidak pernah diteliti atauu disaring pengembangannya.7   

Pada dasarnya tradisi bisa diartikan  sebagai warisan dari leluhur atau 

golongan tua.Dan pada dasarnya golongan tua memang ingin mewariskan 

kebudayaan  kepada generasi berikutnya.Dalam memahami tradisi adalah sikap 

atau orientasi pikiran tentang benda meterial atau gagasan yang berasal dari masa 

lalu yang diambil orang dimasa sekarang.  

Perilaku atau orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan 

warisan historis dan mengangkatnya menjadi sebuah tradisi. Arti penting 

penghormatan atau penerimaan suatu tradisi secara sosial di terapkan sebagai tradisi 

yang menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu.Singkatnya, tradisi tidak 

tercipta atau berkembang dengan sendirinya secara bebas, namun manusia yang 

 

6 Piot Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 71-

76. 

7 Armang, Tradisi Appasili Pada Masyarakat Keluarahan Paccinongang Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa, Skripsi, Uin Alauddin Makassar.(2017), h. 4. 
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masih hidup mengetahui dan berhasrat yang mampu menciptakan, mencipta ulang 

dan mengubah tradisi.8 

2. Pengertian Budaya Islam 

Budaya Islam merupakan hasil cipta, olah, akal, budi, karsa, rasa, serta 

karya manusia yang belandaskan pada nilai-nilai Islam. Islam sangat menghargai 

nilai-nilai  kemanusiaan yang bersifat universal yang berkembang menjadi 

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

“salima” yang mempunyai arti “selamat”.Dari kata “salima” tersebut maka 

terbentuk kata “aslama” yang memiliki arti “menyerah,tunduk,patuh,taat”. Kata 

“aslama” menjadi pokok kata Islam. Sehingga orang yang melakukan”aslama” 

atau masuk Islam dinamakan Muslim yang berarti orang itu telah menyatakan 

dirinya taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah Swt, dengan melakukan 

“aslama” maka orang terjamin keselamatannya di dunia dan akhirat. Selanjutnya 

dari kata “aslama” juga terbentuk kata “silmun” dan “salamun” yang berarti 

“damai”. Maka Islam dipahami sebagai ajaran cinta damai.Oleh karena itu, 

seseorang yang menyatakan dirinya muslim harus damai dengan Allah Swt dan 

sesamanya Manusia.9 

Endang Saifuddin Ainshari mengkategorikan kebudayaan muslim ke dalam 

dua bagian yaitu : kebudayaan muslim yang Islami yaitu budaya Muslim yang 

berkomitmen pada nilai- nilai Islam sedangkan kebudayaan muslim yang tidak 

berkomitmen pada nilai-nilai Islam.Muslim yang berkomitmen pada Islam adalah 

muslim yang mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai Islam, 

secara sabar dan ikhlas.10Dengan demikian, watak dasar Islam adalah pandangan 

 

8 Piot Sztompka, The Sociology of Social Change, Terj.Alimandan, Sosiologi Perubahan 

Sosial, h. 74. 

 9 A.Salim, Keterangan Filsafat tentang Tauhid, Takdir dan Tawakkal, jilid II, (Jakarta: 

Tintamas, 1986), h. 24. 

 10 Mustofa, Kebudayaan dalam Islam (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2017), hal.30-32. 
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yang sepenuhnya normatif dan orientasinya sepenuhnyan legal dan formalistis. 

Islam harus diterima secara utuh oleh semua hukum yang diterapkan dalam 

kehidupan bermasyarakat disemua tingkatan.11 

Salah satu alasan mengapa Islam mudah diterima oleh masyarakat adat 

adalah karena sifat Islam mudah diterima oleh masyarakat adat adalah karena sifat 

Islam yang akomodatif (bersifat menyesuaikan diri) terhadap budaya Islam. Selain 

itu, ajaran Islam diterima masyarakat secara damai karena melalui pendekatan 

adaptasi. Islam memiliki dua aspek, yaitu dari segi agama dan segi budaya. 

Sehingga ada agama dan Islam dan ada kebudayaan  Islam. Dalam pandangan 

ilmiah, antara budaya dan agama saling mempengaruhi karena membentuk 

integrasi.12Dan adapun ciri-ciri kebudayaan Islam menurut pendapat 

Noutrouzzaman Shiddiqi adalah :  

a. Berlafaskan Tauhid, sebab tauhid lah yang menjadi ajaran pokok Islam. 

b. Hasil buah pikir dan pengolahannya adalah dimaksudkan untuk 

meningkatkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus 

oleh Allah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam serta 

menyempurnakan akhlak umat manusia.13 

B. Konsep Adaptasi,Toleransi dan Akulturasi 

1. Pengertian Adaptasi  

 Teori adaptasi menjelaskan bahwa saat berinteraksi dengan masyarakat 

lokal ada keinginan dan kebutuhan dalam proses komunikasi budaya, masyarakat 

pendatang ingin mempelajari budaya budaya masyarakat lokal seperti bahasa, adat 

 
 11 Abdurrahman Wahid, Pergaulan Negara Agama dan Kebudayaan, (Cet. II Depok: 

Desantar,2001),h.101. 

 12 Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Adab XVII, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslit Lektur Mustalahatwa Keagamaan, 2009), h. 32. 

 13 Sirajuddin, “Tradisi Appacidong Panrita Ballak Terhadap Masyarakat Desa 

Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kbupaten Gowa(Akulturasi nilai-nilai Budaya Islam)”, 

Skripsi(Makassar : Fakultas Adab dan Humaniora, 2020), h. 14. 
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istiadat dan norma kesopanan yang saling mengasihi ketika berdampingan dengan 

masyarakat lokal. Proses adaptasi antar budaya merupakan proses interaktif yang 

berkembang melalui kegiatan komunikasi individu pendatang dengan lingkungan 

sosial budayanya yang baru.14 

 Menurut Liliweri. Adaptasi adalah proses penyesuaian nilai, norma dan 

pola-pola perilaku antara dua budaya atau lebih. Diasumsikan bahwa bila ada dua 

atau lebih ras atau etnik yang bertemu maka akan terjadi proses adaptasi. Proses itu 

sendiri diawali oleh kontak pertama dan kontak lanjut. Kontak pertama merupakan 

masalah yang pasti dihadapi oleh para imigran di tempat tujuan, karena berhadapan 

dengan suatu masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda.  Kemungkinan 

yang akan terjadi ketika menghadapi kebudayaan yang berbeda adalah konflik 

antarbudaya. Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

adaptasi budaya merupakan proses penyesuaian diri dari seseorang yang berbeda 

budaya dengan orang lain.Proses adaptasi budaya juga dapat terjadi pula pada nilai- 

nilai, norma-norma dalam sebuah kelompok tertentu.15Menurut Kim yang 

dimaksud dengan adaptasi budaya adalah proses jangka panjang yang dilakukan 

oleh individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui 

pembelajaran dan pertukaran komunikatif hingga dirinya merasa nyaman 

dilingkungan yang baru.  

 Ketika seseorang jauh dari rumah  jauh dari tempat yang selam ini dianggap 

sebagai “rumah” jauh dari lingkungan tempat dia tumbuh besar, dan jauh dari 

kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan. Orang tersebut mau tidak mau akan 

sadar atau tidak akan mempelajari  hal-hal baru untuk untuk bisa bertahan hidup, 

ketika seseorang akan jauh dari zona nyamannya untuk waktu yang lama, misalnya 

 
 14 Lusia Savitri Setyo Utami, Teori-teori adaptasi, Jurnal Komunikasi, Vol.7 No.2, 2015 

h.180. 

15 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat 

Multikultural (Yogyakarta : LKIS, 2005), h. 140. 
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kuliah maka akan terjadi tranfer-transfer nilai ysng biasa kita sebut dengan adaptasi 

budaya. 

 Adaptasi antarbudaya  adalah permasalahan mengenai pembelajaran, 

pengembangan representasi diri, peta dan citra budaya yang tepat, dimana 

diciptakan oleh adanya hubungan dua orang, kelompok, organisasi dan masyarakat 

yang didalamnya seseorang menjadi anggotanya. Adaptasi  budaya juga melibatkan 

persuasi yang diberikan berkat pendidikan keluarga,lembaga agama dan sekolah 

dimana  bertujuan untuk memberikan pengetahuan,nilai-nilai dan peraturan yang 

dianggap perlu dalam masyarakat.16 

2. Pengertian Toleransi 

 Menurut KBBI, Toleransi  yang berasal dari kata “toleran” itu sendiri berarti 

bersifat  atau bersifat menenggang(menghargai, membiarkan, membolehkan), 

pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan) yang berbeda atau 

bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur penambahan 

atau pengurangan yang masih diperbolehkan.Secara Bahasa Etimologi Toleransi 

berasal dari bahasa Arab Tasamuh yang artinya ampun, maaf dan lapang dada.17 

 Secara Terminologi. Menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian 

kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk 

menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya 

masing-masing, selama dalam menjalankan  dan menentukan sikapnya itu tidak 

melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban 

dan perdamaian dalam masyarakat.18 

 
 16 Nisya Dkk,Adaptasi Kultural Mahasiswa Perantauan Dalam menghadapi Gegar Pada 

Saat Pandemi, Jurnal Majalah Ilmiah Populer Komunikasi Massa Vol.2 No.2 (2021), hal. 147. 

 17 Ahmad Warson Munawir, Kamus Bahasa Arab Indonesia al-Munawwir (Yogyakarta : 

Balai Pustaka Progresif, t.th.), h. 1098. 

 18 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan beragam dalam islam sebagai dasar menuju 

dialog dan kerukunan antar umat beragama (Surabaya : Bina Ilmu, 1979), h. 22. 
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 Toleransi memililiki memiliki maksud agar membolehkan terbentuknya 

sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas 

yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, minoritas dan 

lembaga-lembaga serta -menghargai pendapat orang lain dan perbedaan-perbedaan 

yang ada dilingkungannya  tanpa harus berselisih  dengan sesamanya karena 

perbedaan keyakinan atau agama.Sikap tolransi dalam pluralisme kebudayaan dan 

budaya seperti yang dikemukakan  oleh A.A. Ngr Anom Kumbara yang dikutip 

oleh Vanya Karunia(2009), yaitu : 

a. Menghormati setiap individu tanpa melihat latar belakangnya, sikap saling 

menghormati sangat penting diterapkan. Jika menumbuhkan  dan 

membiasakan diri untuk  untuk bersikap hormat kepada oranglain tanpa 

melihat agama, budaya maupun rasnya. 

b. Bersikap terbuka  terhadap perbedaan yang ada, hal ini  bisa diartikan jika tiap 

individu hendaknya bersikap terbuka atau menerima perbedaan  yang ada dan 

tidak menutup diri. 

c. Tidak meaksakan kehendak, artinya individu tidak memaksa orang laain untuk 

menekuni atau melakukan suatu hal yang mungkin bertentangan dengan orang 

tersebut. 

d. Saling membantu, sikap saling membantu tanpa memperlihatkan perbedaan 

yang ada , juga hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Tidak mengejek keyakinan, agama, ras ataupun budaya lain, sebagai 

masyarakat yang hidup ditengah kemajemuka, sudah seharusnya kita tidak 

mengejek orang lain yang memiliki perbedaan keyakinan, agama, ras dan 

budaya sebaliknya kita harus bertoleransi dan saling menghormati.19 

 

 
 19 Putri Vanya Karunia Mulia, Jurnal Pluralisme dan Pendidikan Multikultural di 

Indonesia. www.kompas.com(diakses Sabtu,19 Februari 2022), h. 6. 

http://www.kompas.com(diakses/
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3. Pengertian Akulturasi 

 Secara etimologis, akulturasi merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu 

dari kata acculturation,artinya menyesuaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, akulturasi diartikan sebagai proses percampuran dua budaya atau lebih 

yang bertemu dan saling mempengaruhi.Masuknya pengaruh budaya asing ke 

dalam sekelompok orang mengakibatkan sebagian orang benar-benar menyerap 

sebagian atau banyaknya unsur budaya luar juga seringkali tidak menerima 

penyebabnya.20  

 Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika budaya asing menjadi 

dominan dan budaya itu diterima dan berasimilasi dalam masyarakat tanpa 

menghilangkan ciri budaya masyarakat itu sendiri. Hasil akulturasi dari 

keterbukaan masyarakat, “perkawinan” dan budaya serta kontak dengan budaya 

lain. , suatu sistem pendidikan maju yang mengajarkan manusia untuk berpikir lebih 

ilmiah dan objektif, ingin maju, terbuka terhadap hal-hal baru dan toleran terhadap 

perubahan.21    

 Akulturasi adalah percampuran dua hal yang saling melengkapi. Istilah 

tersebut memiliki beberapa arti dalam antropologi ini melibatkan konsep proses 

sosial yang terjadi ketika sekelompok orang dari budaya tertentu bertemu dengan 

unsur-unsur budaya asing, menyebabkan orang asing itu secara bertahap 

berasimilasi dan berbaur dengan budaya mereka sendiri tanpa mempengaruhi 

budaya itu.22   

 

20   Dr. Sofyan A.P.Kau, Akulturasi Islam dan Budaya Lokal (Malang : PT. Citra Intan  

Selaras, 2019), h. 21. 

21 Ismail Suardi Wekke, Akulturasi Islam dan Budaya dalam Perkawinan Masyarakat 

Sulawesi Utara dan Gorontalo (Yogyakarta : Samudra Biru Anggota IKAPI, 2021), h.21. 

22   Misnayanti, Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan 

Masyarakat Desa Keladi Kecamtan Suli Barat Kabupaten Luwu, Skripsi, 2016, h. 10. 
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 Akulturasi kebudayaan biasa merujuk kepada perpaduan unsur-unsur atau 

nilai-nilai baru, kepada kebudayaan yang telah ada dan bertujuan untuk membentuk 

sebuah kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur atau nila-nilai 

kebudayaan yang lama. Akulturasi biasanya tidak lepas dari asimilasi dan difusi 

yang dimana ketiga hal ini sangat memiliki kaitan yang sangat erat. Asimilasi 

merupakan  peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan 

kebudayaan baru. 

 Proses akulturasi dimulai ketika sebuah kebudayaan awal bertemu dengan 

kebudayaan baru. Kemudian unsur-unsur dari masing kebudayaan yang berbeda 

saling bercampur satu sama lain sebagai akibat dari pergaulan  atau interaksi yang 

intensif  dalam waktu yang lama, namun tidak menyebabkan munculnya budaya 

baru.23  

 Interaksi Budaya baik akulturasi maupun asimilasi dapat terjadi dalam 

lingkup antar individu maupun antar kelompok. Dalam lingkungan individu, proses 

interaksi dalam bentuk komunikasi akan membentuk kesepakatan bersama yang 

selanjutnya dipakai bersama, bahkan menjadi penginkat antar sesama mereka. Jika 

masing-masing buah merupakan budaya, maka hasil komunikasi tersebut menjadi 

budaya bersama, atau yang disebut dengan budaya kolektif. Proses itu biasa terjadi 

dalam satu wilayah tertentu, sehingga terbentuk apa yang disebut dengan budaya 

lokal.24   

 Seni budaya lokal artinya adalah bentuk seni atau tradisi yang ada pada 

daerah tertentu, mengakar dan menjadi pola hidup di masyarakat tersebut. Budaya 

ini berkembang secara turun temurun dan terus dilestarikan oleh generasi 

 

23 Syamzan Syukur, St Hajar M dan Dahlan M, Akulturasi Budaya Adat pernikahan di 

Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, Universitas Alauddin Makassar, h. 

12. 

24 Haviland, Willian A dan R.G. Soekadijo, Antropologi Jilid 2 (Jakarta : Erlangga, 1985, 

h.156. 
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selanjutnya. Semakin banyak suku di Indonesia semakin memperkaya khazanah 

kebudayaan Nusantara. Karena setiap suku memiliki tradisi dan adat istiadat yang 

berbeda-beda dan memberikan identitas dan corak yang jelas bagi daerahnya.25   

C. Konsep Budaya Sebagai Pembangunan 

Budaya dapat diartikan sebagai salah satu cara hidup yang berkembang dan 

dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan di wariskan dari generasi ke 

generasi. Kebudayaan dapat diartikan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan meliputi sistem gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia 

sehingga dalam bentuk kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. 

Menurut pengertian ekonomi yang murni, “pembangunan” berarti 

kemampuan suatu ekonomi sosial  yang pada mulanya berada dalam keadaan yang 

relatif statik, untuk menaikkan pendapatan nasional tahunannya.Walaupun 

pembangunan masyarakat Indonesia tetap memberikan prioritas yang tinggi pada 

bidang ekonomi dan berhubung dengan itu  penampilannya menjadi persis dan 

sesuai dengan definisi tersebut diatas dari semenjak semula kami menggunakan 

istilah “ pembangunan” secara luas sehingga meliputi tujuan –tujuan politik, 

budaya, sosial maupun ekonomi. 

Gagasan cara  pembangunan yang juga menghargai  nilai-nilai sosial  budaya 

timbul dari kesadaran tentang betapa piciknya cara pendekatan ekonomi semata-

mata. Kekurangan dan kelemahan konsep pembangunan yang hanya dipusatkan 

pada ekonomi  jelas tercermin pada semakin meningkatnya ketidaklogisan 

struktural, ketidaksamaan serta  kepincangan dan konflik baik dalam kehidupan 

perorangan, maupun dalam kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan  bahkan 

dalam hubungan  internasional. 

 

25   Geertz, H.Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia, (Jakarta : Yayasan Ilmu-Ilmu 

Sosial, 1981). h.22. 
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Dalam rangka pemikiran pembangunan seperti,  jawaban yang paling tepat 

terhadap semua kebutuhan  sosial-budaya tersebut kiranya berupa pengaitan 

pendidikan dengan kebudayaan, disatu pihak dengan pembangunan dilain pihak. 

Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan tersebut  seharusnya berupa 

pendidikan  adalah bagian dari  kebudayaan dan bukan sebaliknya.26 

Maka pendidikan  sebagai bagian dari kebudayaan merupakan sarana 

penerusan nilai-nilai dan gagasan vital  yang dihayati. Melalui pendidikan  

dibangkitkan dan dibina kesadaran nilai dalam diri manusia. Sebab nilailah yang 

membuat manusia hidup sederajat  dengan harkat  kemanusiaannya dan yang 

menyadarkannya  tentang kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki dan dihadapi  

berhubung nilai itulah  yang menuntunnya untuk membedakan inti dari isi. 

Ilmu pengetahuan  sebagai suatu unsur  sosial-budaya dalam pembangunan 

mempunyai hak  untuk berkembang dan dikembangkan, ia adalah buah dari 

kejeniusan makhluk manusia  yang terus menerus bertanya, berpikir, mencari 

jawaban yang benar dan mencari kebenaran.Kebudayaan adalah setiap hasil oleh 

manusia berupa nilai maupun produk, baik yang kasat maupun tak kasat, makna 

kebudayaan merentang sangat luas, meski dipresepsikan dan dapat didefinisikan 

secara substansial pengertiannya menjadi sangat sederhana. Semesta kebudayaan 

tak terhindarkan  menjadi basis pembangunan manusia Indonesia kedepan. Maka 

pembangunan manusia indonesia ke depannya akan sangat ditentukan persyaratnya 

yaitu pemajuan kebudayaan.27 

Begitu pentingnya kebudayaan khususnya dalam pembentukan jati diri 

masyarakat dan bangsa indonesia serta umumnya bagi modernitasi dan kemajuan 

bangsa Indonesia. Sehingga pengembangan dan pemajuan kebudayaan adalah 

 
 26 Daoed Joesoef, Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, 

Jurnal Analisa Vol 5, (1984). h.335. 

 
 27 Http://koalisiseni.or.id/kebudayaan-sebagai -dasar-pembangunan-manusia-indonesia/ 
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tanggung jawab negara, yaitu pemerintah pusat  maupun pemerintah  juga peran 

aktif masyarakat dalam melestarikan, mengembangkan dan meneguhkan ditengah  

perubahan zaman yang sangat  pesat dan dapat mengancam  identitas bangsa dan 

negara Indonesia.  

Sehingga diharapkan  pada masa yang akan datang  bangsa dan negara 

Indonesia tetap  mempunyai identitas  yang sesuai dengan dasar negara, nila-nilai 

dan  pandangan hidup walaupun terjadi perubahan zaman.Pemajuan kebudayaan 

bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya, bangsa dan negara, 

memperkaya keberagaman budaya,memperteguh jati diri bangsa memperteguh 

persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan 

citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

melestarikan warisan budaya bangsa, mempengaruhi arah perkembangan 

peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. 

Pada akhirnya pemerintah daerah mengartikan budaya sebagai investasi, 

dengan adanya aktivitas melestarikan, pemeliharaan dan berbagai aktivitas lainnya 

hal itu merupakan upaya agar budaya menjadi daya tarik bangsa Indonesia. 

Termasuk juga budaya yang diartikan sangat sempit, etos kerjapun menjadi  dari 

bagian dari budaya. Jadi hal apapun dalam pembangunan nasional itu beraspek dari 

budaya agar kita menjadikan “budaya sebagai haluan pembangunan”.28

 
 28 Http://disbud.kepriprov.go.id/peran-pemajuan-kebudayaan-dalam-pembangunan/ 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian budaya.Data yang digunakan 

adalah data kualitatif adalah penelitian yang diperoleh melalui pengamatan dan 

wawancara yang menghasilkan informasi deskriptif.Lebih lanjut penelitian ini 

adalah sebuah usaha penelitian yang mengkonsentrasikan penelitian pada sebuah 

fenomena budaya dalam masyarakat. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa 

penelitian ini adalah penelitian budaya. 

 Penelitian ini membahas tentang Tradisi Menre’ Bola” Pada Masyarakat di 

Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, masyarakat disana 

menganggap bahwa tradisi ini merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan ketika 

mereka telah selesai mendirikan rumah dan hendak  memasuki rumah baru. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Padaidi Kecamatan 

Sebatik Kabupaten Nunukan yaitu merupakan salah satu daerah yang masih 

dominan masyarakat Bugis.Masyarakat Bugis merupakan suku bangsa yang 

menggunakan bahasa Bugis dan memiliki aksara sendiri yang dikenal dengan 

aksara lontara dalam sukunya. Masyarakat Bugis juga   masih mempertahankan 

nilai-nilai adat yang diwarisi dari nenek moyangnya. Alasan peneliti memilih lokasi 

penelitian ini karena masyarakat di wilayah tersebut masih sangat kuat dalam 

melestarikan budaya tersebut dan tradisinya. Selain itu, lokasinya juga mudah 

dijangkau. 
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1) Kabupaten Nunukan 

Kabupaten Nunukan yaitu sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Utara 

Indonesia. Kabupaten ini merupakan wilayah paling Utara dari provinsi Kalimantan 

Utara.Ibu Kota Kabupaten Nuunukan terletak di kecamatan Nunukan. Kabupaten 

yang memiliki luas wilayah 14.247, 50 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 

208.303 jiwa.Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten 

Bulungan, kalimantan utara.Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan 

otonomi daerah dengan didasari Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, 

Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 oktober 1999. Dengan 

dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan Resmi menjadi kabupaten 

dengan 5 wilayah administratif, yakni Kecamatan Lumbis, Kecamatan 

Sembankung, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Krayan.Batas-

batas wilayah kabupaten Nunukan terdiri dari Sebelah Utara yaitu Negara Malaysia 

Timur-Sabah, Sebelah Timur yaitu Laut Sulawesi dan Selat Makassar, Sebelah  

Selatan yaitu Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau,Sebelah Barat yaitu 

Negara Malaysia Timur-Sarawak. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah 

pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pembentukan kabupaten 

ini berdasarkan pertimbangan  luas wilyah, peningkatan pembangunan, dan 

peningkatan pelayanan kepada  masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan di 

pelopori oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai bupati. Pada tahun 

1999, pemerintah pusat memberlakukan  otonomi daerah dengan didasari Undang-

undang Nomor 22 tahun 1999 tentang  Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah 

dilakukan pemekaran pada Kabupaten  Bulungan menjadi 2 kabupaten baru 

lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan  Kabupaten Malinau (Wikipedia bahasa 

Indonesia, ensiklopedia bebas). Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur 
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dalam UU Nomor 47 Tahun  1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten  Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota 

Bontang pada tanggal 4 Oktober1999.  Dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 

tersebut Nunukan resmi menjadi kabupaten  dengan 5 wilayah administratif, yakni 

Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung ,Kecamatan Nunukan, Kecamatan 

Sebatik, Kecamatan Krayan .Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian 

dari Provinsi KalimantanUtara,  seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut 

dari Provinsi Kalimantan Timur. 

a. Demografi 

1) Kependudukan 

  Kabupaten Nunuka memiliki jumlah penduduk sebesar 79.620 jiwa. 

Seiring berjalannya waktu  dengan pembanguna yang terus 

dilaksanakan, maka jumlah penduduk pun semakin meningkat. Jumlah 

penduduk kabupaten nunukan pada tahun 2005 sebesar 115.368 

jiwa.Peningkatan jumlah penduduk tersebut disebabkan faktor yaitu 

pertama, letak geografis dari kabupaten nunukan itu sendiri yang 

strategis dimana berbatasan langsung dengan negara malaysia sehingga 

mampu menjadi jalur perdagangan, kedua banyaknya lapangan 

pekerjaan yang tersedia terutama dalam bidang pengelolaan 

sumberdaya alam sehingga mampu menarik minat penduduk dari luar 

daerah untuk beimigrasi ke nunukan, ketiga nunukan merupakan pintu 

gerbang TKI yang ingin mengadu nasib dinegeri malaysia, TKI yang 

gagal merasa enggan pulang kedaerahnya dan lebih memilih menetap 

di nunukan untuk mencari peluang kerja  yang lain. 

 

2) Tingkat pendidikan 
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 Pada umumnya penduduk Kabupaten Nunukan memiliki tingkat 

pendidikan yang relatif masih rendah, pada tahun 2004 penduduk pada 

umumnya hanya mampu bersekolah hingga jenjang SD, untuk yang 

tidak tamat SD sebesar 30,23% sedangkan yang tamat SD sebesar 

24,92%. Penduduk yang memiliki jenjang pendidikan SLTP sebesar 

18,21%, sedangkan pada jenjang pendidikan SLTA sebesar 19,47%. 

Sementara penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi sebesar 

2,06%. Untuk tingkat SLTP dan SLTA mengalami peninggkatan dari 

tahun 2003, hal tersebut menandakan bahwa adanya minat dari 

penduduk untuk menamatkan sekolah hingga jenjang pendidikan  yang 

lebih tinggi dan dimulai menganggap bahwa pendidikan itu penting.  

b. Kondisi Sosial Budaya  

1) Kesehatan 

 Tujuan dari pembangunan kesehatan Kabupaten Nunukan adalah 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat nunukan yang diharapakan 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat diantaranya adalah 

konsumsi makanan bergizi, sarana kesehatan dan keadaan sanitasi 

lingkungan.Pemenuhan sarana kesehatan memiliki peranan yang 

strategis karena melalui sarana kesehatan yang baik dapat memberikan 

pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. 

 Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa 

hal di antaranya adalah ketersediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan, 

tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Fasilitas 

dan pelayanan kesehatan merupakan faktor penentu dalam perbaikan 

kesehatan. Menurut data yang ada pada tahun 2005, jumlah rumah sakit 
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di Kabupaten Nunukan berjumlah 1 buah, jumlah yang sama pada tahun 

sebelumnya. Jumlah puskesmas meningkat dari 1 buah menjadi 10 

buah. Selain itu, puskesmas pembantu juga bertambah dari 38 buah 

menjadi 44 buah. Puskesmas keliling jumlahnya bertambah menjadi 10 

buah dari 9 buah, sedangkan posyandu mengalami pengurangan dari 

183 menjadi 150 buah. Untuk jumlah bidan praktek turun dari 24 orang 

menjadi 16 orang.Sarana pendukung lainnya seperti apotik dan toko 

obat meningkat dari 16 buah pada tahun 2004 menjadi 22 buah pada 

tahun 2005. Peningkatan sarana kesehatan tersebut diimbangi oleh 

peningkatan tenaga medis, dimana untuk dokter umum mengalami 

peningkatan jumlah sebesar 7 orang menjadi 13 orang, sedangkan untuk 

dokter gigi tetap berjumlah 4 orang. Tenaga paramedis/ pembantu 

paramedis berjumlah 116 orang. 

 Permasalahan yang timbul pada sektor kesehatan secara umum 

meliputi; dana kesehatan yang terbatas, terbatasnya tingkat 

profesionalisme tenaga medis dan paramedis, keterbatasan sarana dan 

prasarana kesehatan, gizi yang layak belum terpenuhi secara perkapita, 

tingkat aksesibilitas wilayah yang sulit di jangkau pada beberapa 

daerah. 

 Konsep pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat adalah 

sistem dokter keluarga, dimana kebiasaan yang selama ini terjadi yaitu 

pengobatan orang sakit dan pelayanan kesehatan lainnya di luar 

pengobatan yang semuanya ditangani oleh puskesmas sebaiknya 

dialihkan ke dokter keluarga dengan mempertimbangkan rasio jumlah 

penduduk dengan jumlah tenaga dokter di daerah. Dengan demikian 

puskesmas hanya bertugas dalam pelayanan kesehatan (konsultasi, 
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tindakan preventif terhadap penyakit terutama yang endemik). 

Sedangkan fungsi pelayanan medis dalam kaitannya dengan 

pengobatan ditangani oleh dokter keluarga. Namun kendala yang 

ditemui adalah jumlah dokter yang relatif sedikit, ditambah lagi kondisi 

geografis wilayah yang minim aksesibilitas disebabkan kualitas dan 

kuantitas infrastruktur wilayah yang kurang mendukung. 

2) Pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya rencana yang 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar 

memiliki keahlian/ kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya 

alam secara optimal untuk kesejahteraan. Pemberdayaan pada 

hakekatnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu kendala 

dalam program pemberdayaan adalah tingkat pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki masyarakat masih relatif rendah, hal ini 

diperparah lagi oleh sistem pemberdayaan yang diterapkan selama ini 

baik oleh pemerintah, maupun swasta masih belum optimal mencapai 

sasarannya. Memasuki era globalisasi, sasaran obyek pemberdayaan 

diarahkan kepada kaum perempuan, dengan maksud meningkatkan 

peran serta mereka dalam pembangunan di berbagai lini baik di tingkat 

RT, desa, kecamatan hingga kabupaten. Dewasa ini, pemberdayaan 

kepada kaum perempuan masih sangat kurang terutama di bidang 

sosial, ekonomi dan politik. Upaya pemberdayaan yang selama ini 

masih berjalan dari pihak pemerintah hanyalah program PKK serta 

perkumpulan keluarga berencana. Di tingkat generasi muda, 

partisipasinya relatif baik terindikasi dari budaya olahraga yang makin 

meluas di kalangan kaum muda. Generasi muda umumnya berupaya 
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mengembangkan berbagai cabang olah raga seperti sepak bola, bola 

voli, bulu tangkis dan lain-lain. 

Kabupaten Nunukan berupaya melakukan beberapa program 

penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pangan, layanan 

kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pemberian dana 

bergulir baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Luas wilayah 

dengan beragam kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang 

sangat kental dengan sifat lokalnya merupakan salah satu pemicu 

kondisi kemiskinan masyarakat. Kemiskinan yang terjadi bersifat 

multidimensi. Beberapa faktor pemicu kemiskinan yaitu: 1) kekurangan 

pangan, sandang dan papan, 2) kemiskinan sosial, 3) kemiskinan 

tingkat kesehatan, 4) kemiskinan tingkat pendidikan. 

3) Ketenaga kerjaan 

Rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja atau 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nunukan tahun 

2005 sebesar 55,9%, berarti dari 100 orang yang termasuk usia kerja 

terdapat 56 orang yang bekerja, namun demikian jumlah tersebut tidak 

berarti hampir sebagian penduduk merupakan pengangguran melainkan 

masih banyak penduduk yang masih sekolah dan banyak para 

wanitanya menjadi ibu rumah tangga. Secara umum, Tingkat 

Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sebesar 0,62% selama 

tahun 2003–2004. Hal ini disebabkan oleh Tingkat Kesempatan Kerja 

yang menurun sebesar 0,62%, dimana pada tahun 2003 sebesar 95,27% 

menjadi sebesar 95,65%. Pada tahun 2005, secara agregat besarnya 

TPAK 55,9%, TPT 13,01% dan TKK 86,99%.TPAK, TPT dan TKK 

menurut jenis kelamin, Tahun 2003 – 2005. 



27 
 

 
 

Perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Nunukan pada tahun 

2005 berjumlah sebesar 64.491 orang (55,9%), meningkat sebesar 

23.445 orang dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah penduduk 

yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu mengurus rumah tangga, 

sekolah dan lain-lain sebesar 50.877 orang (44,1%).\ 

Dari sejumlah tenaga kerja yang bekerja tahun 2005 (39.518 orang), 

sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dari penyerapan 

tenaga kerja sebesar 54,75%, sedangkan sektor yang memiliki 

penyerapan tenaga kerja terkecil adalah sektor keuangan 0,24%. Pada 

tahun 2005, berdasarkan usia kerja maka kelompok umur 25–54 tahun 

merupakan kelompok pekerja terbanyak jumlahnya sebesar 65,37%. 

Hal ini cukup logis dikarenakan a) usia produktif tenaga kerja yang 

mampu menghasilkan barang dan jasa serta penerimaan yang sangat 

maksimal berada pada rentang usia tersebut, b) pada rentang usia 

tersebut, 80% individu pekerja sudah menikah/ berkeluarga sehingga 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan 

kehidupan sosial-ekonomi-budaya kepada anggota keluarganya (istri 

dan anak serta anggota lainnnya). Kelompok umur 15–24 tahun 

menempati peringkat kedua sebesar 27,42% kemudian disusul oleh 

kelompok umur 55 tahun ke atas sebesar 8,98%.Angka beban 

tanggungan (dependency ratio) yang menyatakan persentase besarnya 

beban kependudukan yang harus ditanggung oleh setiap individu 

penduduk usia produktif sebesar 57,86% pada tahun 2004 dengan 

distribusi yaitu angka beban tanggungan dari anak sebesar 55,15% dan 

lansia 2,71%. 

c. Letak Geografis  
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 Kabupaten Nunukan merupakan satu diantara 5 kabupaten atau kota 

di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas sebesar 14.263,68 km2. 

Berdasarkan geografisnya, Kabupaten Nunukan terletak diwilayah 

paling Utara Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara 

tetangga yaitu Malaysia, tepatnya pada posisi 3o 30’00” – 4o 24’55 

Lintang Utara dan 115o 22’30”- 118o 44’55” Bujur Timur. Secara 

administratif memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara dengan 

Negara Malaysia Timur – Sabah, sebelah timur dengan Selat Makassar 

dan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan-

Malinau, sebelah Barat dengan Negara Malaysia Timur-Serawak

 Dengan letak geografis tersebut, Kabupaten Nunukan memiliki 

potensi besar untuk mengembangkan jalinan hubungan internasional 

dengan dunia luar khususnya negara Malaysia, sehingga mampu 

mencerminkan kemajuan pembangunan diwilayah Republik Indonesia. 

Masyarakat Nunukan telah lama menjalin hubungan dengan Malaysia, 

khususnya dibidang ekonomi seperti perdagangan dan tenaga kerja 

indonesia(TKI). 

 Hal ini tentunya sangat mempengaruhi mekanisme peredaran uang, 

dimana secara moneter transaksi perdagangan melibatkan mata uang 

Malaysia(ringgit) relatif dan tidak menutup kemungkinan  berdampak 

terhadap fluktuasi indeks harga spesial berdasarkan berdasarkan 

berbagai jenis komoditi barang dan jasa baik ditinjau dari sisi konsumen 

maupun produsen, sehingga, sehingga dapat memicu tingginya angka 

inflasi regional. Berdasarkan topografi, Kabupaten didominasi oleh 

perbuktian. Di sebelah utara memiliki perbuktian terjal dengan 

ketinggian 1.500 m – 3.000 m di atas permukaan laut, perbuktian di 
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sebelah selatan memiliki ketinggian  berkisar 500 m – 1.500 m diatas 

permukaan laut dengan kemiringan sudut dilereng pembuktian rata-rata 

berkisar antara 0 – 50% Kabupaten Nunukan juga memiliki sekitar 10 

sungai dan 9 pulau yang tersebar di seluruh kabupaten, nama dan luas 

Pulau di Kabupaten Nunukan Tahun 2005 yaitu Pulau Nunukan – 

23.346 Ha,Pulau Tinabasan – 1.790 Ha,Pulau Ahus – 6.117 Ha,Pulau 

Bukat – 6.117 Ha,Pulau Sebatik – 24.661 Ha,Pulau Sinogolan – 3.395 

Ha,Pulau Sinelak – 138 Ha,Pulau Iting-iting – 887 Ha,Pulau Sebaung – 

16.387 Ha.Jika dilihat dari posisi astronomis  Kabupaten Nunukan 

berada di kawasan tropis, hal ini membuat Kabupaten Nunukan selalu 

disinari matahari sepanjang tahun dan pada umumnya  dilimpahkan 

alam yang luar biasa dan curah hujan yang tinggi akan membuat tanah 

subur serta flora dan fauna yang sangat beragam. 

d. Kondisi fisik Dasar  

1) Hidrologi 

Kabupaten Nunukan beriklim hutan tropika humida, terdiri dari 

musim kemarau dan musim hujan yang berganti setiap tahun serta  

dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada bulan November – April dan 

angin Muson Timur pada bulan Mei – Oktober. Pada tahun 2005, suhu 

udara terendah 23,30 C terjadi pada bulan November  dan tertinggi 

33,20 C terjadi pada bulan Maret. Rata-rata Suhu Udara, Kelembapan, 

Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran 

Matahari 2002 – 2005 Suhu Udara(oC) yaitu Minimum 23,6 – 23,4 – 

23,6,Maksimum 32 – 31,8 – 31,8 – 31,8,Kelembapan Udara (%) 81,3 – 

84 – 84 – 74,3, Tekanan Udara (mb) 1.010,1 – 1.008,1 – 1.009,9 – 

1.009,5 , Kecepatan angin (knots) 05 – 05 – 05 – 05, Curah hujan (mm) 
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177,2 – 183, 3 – 127, 4 – 250,2, Penyinaran matahari (%) 58 – 53 – 58 

– 43. 

Daerah ini memiliki potensi hidrologi yang cukup besar, 

diindikasikan oleh adanya aliran beberapa sungai. Sungai di daerah ini 

memiliki beberapa peranan yang cukup penting antara lain sebagai 

sarana transportasi air (mobilisasi penduduk, hasil 

pertanian/perkebunan, barang degangan) antar daerah pantai dan 

pedalaman.Sarana pengangkutan hasil hutan berupa kayu tebangan 

perusahaan Hak pemegang Hutan (HPH)Sumber air bagi aktivitas 

MCK penduduk yang bermukim di sepanjang daerah aliran 

sungai.Adapun nama dan panjang sungai di Kabupaten Nunukan yaitu 

Sungai Sembakung – 278 Km, Sungai Sulanan – 52 Km, Sungai 

Sumalungun – 42 Km, Sungai Sepadaan – 32 Km, Sungai Italy – 146 

Km, Sungai Sebuku – 115 Km, Sungai Angisan – 62 Km, Sungai 

Tikung – 50 Km, Sungai Tabut – 30 Km, Sungai Simanggaris – 36 Km. 

Sejak awal pemekaran wilayah Bulungan menjadi 4 kabupaten pada 

tahun 1999, menandakan dimulainya era otonomi daerah, kabupaten 

nunukan yang hingga sekarang dalam melaksanakan pengembangan 

dan pembangunan daerah selalu berupaya menerapkan konsep ramah 

lingkungan dengan menetapkan berbagai kriteria kegiatan yang wajib 

dipenuhi melalui  analisis mengenai  dampak lingkungan(AMDAL). 

Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan lingkungan 

dalam kaitannya  dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 

alam dan ekosistemnya yaitu maraknya illegal logging di beberapa 

daerah kecamatan di wilayah Nunukan yang dipicu oleh harga kayu 

gelondongan(bulat) yang relatif tinggi di Tawau- Sabah-Malaysia, 
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dikarenakan sistem transaksi perdagangan yang dilakukan dengan mata 

uang ringgit memiliki nilai kurs yang tinggi terhadap rupiah, akses 

permodalan dan peralatan kegiatan illegal logging relatif mudah 

diperoleh berasal dari para pengusaha Malaysia. 

Hal ini tentunya merupakan ancaman serius bagi kelestarian sumber 

daya hutan dan lingkungannya seperti degradasi wilayah pesisir satu 

diantaranya  sebagai akibat dari konversi hutan mangrove untuk usaha 

pertambakan,masih lemahnya  sistem penanganan lahan kritis yang 

berpotensi mendatangkan banjir, erosi dan sedimetasi sungai serta 

dampak negatif lainnya dan sistem penenganan penggunaan lahan (land 

use) yang cenderung tumpang tindih (overlapping) berdampak pada 

konflik vertikal atau horizontal yang berkepanjangan dan merusak 

tatanan hidup sosial kemasyarakatan. 

2) Topografi 

Secara topografi, wilayah daratan Kabupaten Nunukan terdiri atas 

kawasan perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat, perbukitan 

sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang dan landau dibagian 

timur. Perbukitan terjal disebelah utara merupakan jalur pegunungan 

dengan ketinggian berkisar dari 1.500-2.000 m diatas permukaan laut, 

sedangkan perbukitan disebelah selatan bagian tengah  ketinggiannya 

berkisar antara 500-1.500 m di atas permukaan laut. 

2) Kecamatan Sebatik 

  Kecamatan Sebatik adalah sebuah pulau yang kemudian terbagi menjadi 

dua bagian. Pulau ini terletak di bagian Timur laut Kalimantan. Pulau ini termasuk 

dalam kelompok pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia  dan merupakan 

bagian dari Sabah bagian Utara Malaysia. Di sebelah Selatan terletak wilayah 
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Indonesia yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Di sebelah Barat  

pulau ini  adalah pulau Nunukan sedangkan di Utara adalah kota Tawau di negara 

bagian Sabah,Malaysia. Perbatasan teritorial antar negara memotong pulau kira-

kira sepanjang garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa, membentang sekitar 30 

km dari Barat ke Timur.  

 Sebagian besar bagian Selatan merupakan bagian dari negara Republik 

Indonesia.Sebatik juga salah satu pulau kecil yang berbatasan dengan daratan 

Malaysia. Wilayah mereka terbagi menjadi dua bagian, sebagian di negara 

Malaysia dan sebagian lagi di Indonesia. Belahan Bumi Utara dengan luas 187,23 

km2 merupakan wilayah negara bagian Sabah Malaysia, sedangkan Belahan Bumi 

Selatan mencakup 246,61 km2 masuk wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan di 

Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 375,52 hektar  ini adalah kawasan 

pelestarian.Dalam Buku Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, Pulau 

Sebatik merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama 

pembangunan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Di Pulau 

Sebatik terdapat titik dasar CTD.036 dan titik referensi CTR.036. 

 

 

a. Letak strategis Administrasi Kecamatan Sebatik 

Pulau Sebatik adalah Pulau Terdepan dan Pulau Terluar di 

Indonesia yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Pulau Sebatik terdiri 

dari 5 Kecamatan dan 19 Desa yang akan siap menjadi DOB (Daerah 

Otonomi Baru). Kecamatan yang masuk di dalam administrative pulau 

sebatik yaitu Kecamatan Sebatik Barat,Kecamatan Sebatik, Kecamatan 

Sebatik Timur, Kecamatan Tengah, dan Kecamatan Sebatik Utara. 

Kecamatan Sebatik terdiri dari Desa Padaidi, Desa Sungai Manurung, 
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Desa Tanjung Karang dan Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat 

terdiri dari Desa Setabu, Desa Binalawan, Desa Liang Bunyu dan Desa 

Bambangan, Kecamatan Sebatik Tengah terdiri dari Desa Sungai LImau, 

Desa Maspul, Desa Bukit Harapan dan Desa Aji Kuning, Kecamatan 

Sebatik Utara terdiri dari Desa Seberang, Desa Lapri dan Desa Pancang, 

sedangkan Kecamatan Sebatik Timur terdiri dari Desa Tanjung Harapan, 

Desa Sungai Nyamuk, Desa Bukit Aru Indah dan Desa Tanjung Aru. 

Kecamatan-Kecamatan ini adalah Kecamatan paling Timur dari 

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai salah satu 

Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik termasuk di 

dalamnya Pulau Sebatik mempunyai luas wilayah sekitar 247,47 km2. 

Jumlah penduduk di lima kecamatan di pulau sebatik cukup 

beragam. Penduduk dengan Kecamatan terbanyak dipulau sebatik iyalah 

kecamatan sebatik timur dengan jumlah penduduk 5.800  jiwa, sebatik 

barat 3.870 jiwa, sebatik induk 3.870 jiwa, sebatik tengah 3.200 jiwa, dan 

sebatik utara 4.200 jiwa.Mayoritas penduduk pulau Sebatik bersuku 

Bugis.Dan orang pertama yang datang ke Pulau Sebatik adalah Ambo 

Emmang dari Suku Bugis.Berasal dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 

Pada umunya masyarakat Bugis yang melakukan aktivitas 

perdagangan(padangkang) baik ke Sulawesi, Malaysia dan Filiphina, lebih 

sering menyebut nama Sebatik dengan sebutan Sebate’.1  

b. Sosial Kependudukan 

Keberagaman juga mewarnai kecamatan ini. Tercatat ada 3 agama 

yang dianut sebagian besar masyarakat. Di antaranya Kristen, khatolik, 

dan juga islam. Mayoritas masyarakat di kecamatan ini memeluk agama 

 

1   Http : // id.m.wikipedia.org/wiki/Pulau Sebatik 
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Islam.  Dengan jumlah sarana ibadah tercatat  masjid 34 buah, dan gereja 

2 buah. Jumlah suku/etnis di kecamatan ini adalah sebanyak 9 Suku, 

dengan mayoritas suku/etnis di kecamatan ini adalah suku Bugis. Jumlah 

penduduk dan kepadatan penduduk suatu daerah dapat dijadikan sebagai 

tolak ukur dalam menghitung penyebaran penduduk. Pada tahun 2012 

jumlah penduduk Kecamatan Sebatik sebanyak 4.537 jiwa yang terdiri 

dari 2.348 laki-laki dan 2.010 perempuan. 

c.  Sarana dan Prasarana 

  Sarana Kesehatan terdiri dari puskesmas Induk 1 Unit, puskesmas 

Pembantu 1 Unit, tempat Praktek Dokter  2 Unit, tempat Praktek Bidan  5 

Unit, posyandu 10 Unit, polindes 2 Unit, apotik 3 Unit.Kemudahan 

mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung karena adanya “Kartu 

Sehat/Kartu Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyrakat Miskin”. 

Selama Tahun 2011 tercatat sekitar 99 KK yang mendapatkan fasilitas 

tersebut.Pulau Sebatik hanya dapat diakses menggunakan modal 

transportasi laut dan  udara. Untuk mengakses Pulau Sebatik 

menggunakan jalur udara, penerbangan  yang ditempuh melalui jalur 

penerbangan melalui Bandara Sepinggan,Balikpapan. Dari Balikpapan 

bisa melanjutkan penerbangan menuju Bandara  Juwata Tarakan dengan 

menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. Untuk menuju Pulau  Nunukan Dari 

Bandara Juwata Tarakan perjalanan dapat dilanjutkan dengan  pesawat 

kecil selama 30 menit.Perjalanan dari kota Tarakan ke Pulau Sebatik dapat 

ditempuh juga melalui  jalur laut dengan menggunakan speed boat selama 

3 jam. Apabila menggunakan  kapal perintis perjalanan hanya bisa 

dilakukan ke Pulau Nunukan dan tidak bisa  langsung menuju Pulau 

Sebatik. dari Pulau Nunukan baru melanjutkan perjalanan ke  Pulau 
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Sebatik menghabiskan waktu sekitar 15-30 Menit menggunakan perahu 

kecil. 

  Untuk mengakses pusat kota di Pulau Sebatik jika melewati jalur 

Pulau  Nunukan-Sebatik akan menghabiskan waktu perjalanan darat 

selama 2-3 jam  karena kondisi jalan yang tidak memadai. Jika melalui 

jalur Tarakan-Sebatik maka  akan langsung tiba di Pusat kota dengan 

waktu 10-15 Menit.  Untuk fasilitas jalan sendiri, hampir keseluruhan jalan 

raya di Pulau Sebatik  sudah diaspal. Hanya tinggal di wilayah Sebatik 

Barat yang belum tersentuh akses  jalan yang memadai hingga tahun 2015. 

Fasilitas listrik tersedia hampir merata di  Seluruh wilayah Sebatik. namun 

untuk wilayah Sebatik tengah hingga ke Sebatik  Barat sampai 

pertengahan tahun 2016 masih dalam proses instalasi dan  pemasangan. 

Selama ini pasokan untuk kebutuhan listrik di Pulau Sebatik dipenuhi  oleh 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang disuplai dari Pulau 

Nunukan  untuk wilayah Sebatik Selatan. Untuk wilayah Sebatik Utara 

dipenuhi melalui  Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTMH). 

  Untuk fasilitas kesehatan terdapat puskesmas hampir di setiap 

Kecamatan di  Pulau Sebatik dan terdapat satu Puskesmas Pusat di 

Wilayah Sungai Nyamuk yang  menjadi pusat kesehatan terbesar di Pulau 

Sebatik walaupun fasilitas di Puskesmas .tersebut kurang memadai. 

Fasilitas umum seperti Sekolah, Pasar, Pertokoan, Warung Makan, Hotel, 

Wartel, Bank, ATM, Masjid, dan Money Changing sudah  tersedia di 

Pulau Sebatik. Namun fasilitas yang menunjang arus keluar masuk  

manusia, barang, dan jasa dari wilayah Tawau Malaysia belum memadai 

di Pulau  Sebatik. Hal ini terlihat dengan tidak adanya fasilitas seperti Biro 

Perdagangan Luar  Negeri, Bea Cukai, atau Imigrasi. Tentu hal tersebut 
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menjadi Paradoks bagi  masyarakat di Perbatasan yang mana mereka 

selalu melakukan aktivitas dan interaksi dengan masyarakat di Tawau 

hampir dalam segala bidang. 

d. Kondisi Ekonomi 

 Pulau Sebatik merupakan wilayah yang mempunyai potensi sumber 

daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertanian dan 

perkebunan.Pertanian dan perkebunan merupakan sektor utama yang sangat 

potensial  untuk dikembangkan  dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan 

ekonomi warga sebatik, sebagai contoh perkebunan sawit, kakao(coklat), 

kelapa maupun pisang terhampar luas  hampir diseluruh perkebunan sawit, 

kakao(coklat), kelapa maupun pisang terhampar luas  hampir diseluruh 

sudut pulau sebatik dan memberikan hasil yang cukup signifikan bagi 

perekonomian warga.Lahan kelapa sawit yang luas belum disertai dengan 

tata kelola lahan yang baik sehingga berpotensi merusak lingkungan  karena 

dapat merusak ekosistem dan ketersediaan air, terutama untuk usaha sektor 

perkebunan. Dalam hal distribusi hasil panen kelapa sawit lebih banyak 

dipasarkan ke Tawau daripada ke wilayah lainnya. Hal itu dapat dilihat dari 

banyaknya para pedangang yang memasarkan hasil bumi ke Tawau yang 

memang berdekatan dengan patok tiga perbatasan  Indonesia Malaysia 

dengan menggunakan kapal kayu ukuran besar yang mampu memuat sekitar 

lima ton hasil perkebunan. Kondisi itu dapat berdampak positif maupun 

negatif bagi masyarakat sebatik.Selain sektor perkebunan dan pertanian, 

potensi sumber daya laut di wilayah perairan sebatik merupakan aset yang 

besar dan perlu dikembangkan lebih optimal.Potensi di sektor perikanan 

sebatik meliputi potensi ikan tangkap dan budi daya udang serta ikan pelagis 
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yang tersebar di sekitar perairan sebatik.2   Kabupaten Nunukan adalah nama 

sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, 

Indonesia.Sektor perkebunan di Kabupaten Nunukan salah satu penopang 

ekonomi daerah  yang sangat potensial. Sektor perkebunan yang menjadi 

primadona antara lain Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Lada dan Kelapa. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

Melalui pendekatan sejarah(historis) seseorang diajak untuk memasuki 

keadaan yang sebenarnya, berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa dalam 

masyarakat. Dalam pendekatan ini yaitu sebagai usaha  untuk mengetahui peristiwa 

dalam lingkup fenomena yang telah terjadi pada masyarakat yang telah beragama 

islam sejak dahulu kala. 

2. Pendekatan Antropologi 

Dalam hal pendekatan antropologi  yaitu mencapai pengertian tentang 

makhluk yang mempelajari keragaman bentuk fisik, yang saling dikaitkan satu 

dengan yang lain, sebagaimana masyarakat  dan kebudayaan tradisi menre’ bola 

dapat dilihat dari sudut manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang 

harus dilestarikan sampai saat ini. 

3. Pendekatan Sosiologi Agama  

Dalam hal metode pendekatan ini kita berupaya memahami ritual adat 

menre’ bola dengan melihat langsung interaksi masyarakat yang ada didalamnya. 

Sosiologi itu sendiri yaitu salah satu ilmu yang objek penelitianya yaitu manusia, 

dalam tradisi menre’ bola terjadi interaksi antara masyarakat yang terlibat 

didalamnya. 

 

2   Muhammad Fakhry Ghofur, Kerahanan di Perbatasan(Studi Kasus Pulau Sebatik), 

Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol 42 No.2, (2016), h. 282 
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Dengan metode pendekatan agama ini maka ada dasar perbandingan tradisi  

sebelum Islam dan setelah masuknya Islam  dengan melihat nilai-nilai religiusnya 

untuk dilestarikan dan dikembangkan sesuai ajaran Islam, pandangan sosial budaya 

berdasarkan agama ini juga menjadi kesadaran bahwa pada hakikatnya seburuk 

apapun  yang bernama manusia pasti memiliki Tuhan dalam kehidupannya. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer dan informasi utama  yang diperlukan untuk 

memperoleh informasi yakni melalui proses wawancara,sumber informasi utama 

adalah tokoh yang ditua kan (panrita bola)  sebagai informan utama, tokoh 

agama,tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat sebagai sumber informasi 

tambahan. 

 

 

2. Data Sekunder  

 Sumber data sekunder adalah sumber informan agar mendapatkan informasi 

dari  karya-karya yang sudah ditulis oleh sesorang  atau informasi-informasi yang 

tidak langsung dari informan tetapi melalui arsip yang berupa  dokumen atau kajian 

yang berkaitan sehingga dapat  membantu informan untuk mendapatkan informasi 

yang diperlukan dalam  menyelesaikan penelitian.3    

D. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan berbagai macam metode yaitu metode pengumpulan 

data yang bisa digunakan seseorang dalam melakukan penelitian ,sehingga mampu 

menghubungkan berbagai jenis metode.Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian lapangan yaitu: 

 

3 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif  (Surakarta : Kencana, 2014), h. 106. 
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1. Observasi 

Metode observasi, yaitu penulis langsung melihat dan melakukan penelitian 

serta melakukan penyelidikan di tempat yang menjadi objek penelitian.Dalam 

penelitian ini,observasi  yang dilakukan peneliti adalah terjun langsung ke lokasi 

melihat  dan mengamati aktivitas  masyarakat setempat yang terkait dengan 

kegiatan tradisi menre’ bola. 

2. Wawancara 

Metode wawancara yaitu dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan  

langsung kepada informan berdasarkan tujuan penelitian juga dengan permasalahan 

yang berkaitan  dalam penelitian.Dalam hal ini,peneliti mewawancarai  informan 

utama yaitu masyarakat yang memang mempunyai kapabilitas maupun 

pengetahuan guna untuk menggali data yang dibutuhkan terkait dengan judul 

penelitian. 

 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu dengan mengamati dan mencatat secara 

langsung hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian atau masalah penelitian. 

Peneliti mendokumentasikan kegiatan selama berlangsungnya wawancara sebagai 

bahan lampiran sekaligus juga sebagai bukti bahwa peneliti telah benar-benar 

melakukan kegiatan penelitian.Dalam setiap perdokumentasian,peneliti 

menggunakan gawai alat tersebut digunakan untuk mengambil foto,vidio serta 

rekaman suara hasil wawancara yang dibutuhkan peneliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data. Pengumpulan data  

merupakan kegiatan fungsional dalam pengertian penelitian yang sebenarnya. Data 

adalah pembentukan informasi yang dibuat dan  diteliti dan digabungkan untuk 
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menggambarkan  sebuah  kejadian lainnya.Informasi yang diketahui melalui kajian 

tersebut kemudian disempurnakan menjadi informasi yang berkaitan dengan hasil 

kajian.4    

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

a. Reduksi Data, Peneliti mengolah data berdasarkan teori untuk mendapatkan 

kejelasan tentang masalah. Informasi yang terkandung dalam literatur 

dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian kemudian diolah melalui pemeriksaan ulang. 

b. Penyajian Data, menyajikan informasi dan mengorganisasikannya dengan 

cara tertentu sehingga gambarannya dapat dilihat sepenuhnya. Pada 

prosesnya materi dapat dilaksanakan dengan cara induksi yakni 

problematika kajian dideskripsikan dan dijelaskan secara menyeluruh serta 

mendetail. 

c. Penarikan  kesimpulan, hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah 

berdasarkan hasil analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menarik 

kesimpulan dengan menggunakan serangkaian kategori penelitian yang 

relevan berdasarkan observasi wawancara. 

 

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek  (Edisi Revisi VI; 

Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 68. 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Sejarah Tradisi Menre’ Bola di Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten 

Nunukan 

Kata menre’ bola dalam bahasa Bugis terdiri dari dua kata yaitu menre’ dan 

bola. Kata menre’ sendiri dapat diartikan sebagai pindah,berpindah atau masuk, 

bola dapat diartikan sebagai kata rumah.Jadi jika merujuk pada istilah di atas,tradisi 

menre’ bola merupakan kegiatan pindah rumah atau memasuki rumah. Tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat Bugis Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten 

Nunukan dalam rangka memasuki rumah. 

Tradisi menre’ bola dilaksanakan dengan tujuan  agar rumah yang ditempati  

nantinya mendapatkan  perlindungan dan keselamatan  beserta para penghuninya. 

Tradisi ini juga merupakan pemberitahuan kepada keluarga dan para tetangga 

bahwa  rumah yang dibangun tersebut telah siap untuk dihuni atau ditempati.Rumah 

memiliki makna yaitu tempat bernaung,tempat istirahat dari lelahnya bekerja dan 

juga tempat kembali berkumpul bersama keluarga.Kebanyakan orang beranggapan 

bahwa rumah hanyalah sebuah bangunan bukan tempat istirahat,hal itu disebabkan 

oleh tidak adanya landasan agama dalam pemikiran seperti itu. 

Tradisi menre’ bola juga merupakan  sebuah kegiatan yang memiliki  nilai 

yang sangat tinggi  bagi kehidupan masyarakat suku Bugis ,selain itu bagi 

masyarakat suku Bugis,tradisi ini merupakan  sebuah kegiatan yang penting  dalam 

menempuh kehidupan baru mereka.Disamping itu seiring perkembangan zaman  

dan teknologi tidak membuat  masyarakat melupakan tradisi ini.Bagi mereka 

selama mampu mendirikan atau membangun rumah baru,maka ia  wajib 
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melaksanakan tradisi menre’ bola sebelum menempati rumah tersebut.Rumah adat 

Bugis mencerminkan sebuah tradisi tersendiri yang menjadikannya objek budaya 

materi yang indah. Bagian-bagian utama rumah  terdiri dari tiang utama alliri, 

terdiri dari empat batang setiap barisnya jumlahnya tergantung jumlah ruangan 

yang akan dibuat.Rumah panggung kayu khas Bugis mengacu pada panutan 

kepercayaan bahwa alam semesta ini terdiri tiga bagian,itulah sebabnya rumah 

tradisional Bugis Makassar juga terdiri tiga bagian : yaitu rakkeng, bagian atap 

rumah, yang kedua,ale bola yaitu bagian tengah rumah posi’ bola, dan awa bola 

yaitu bagian bawah rumah yang lantai rumah berupa tanah.1   

Sebelum Islam masuk,masyarakat  Bugis sudah memiliki tradisi dan ritual-

ritual adat yang telah diamalkan secara turun-temurun dari zaman nenek 

moyang.Tradisi masyarakat Bugis bersifat unik dan khas,karena masih 

menampakkan  keorginalannya sebagai tradisi yang lahir dari masyarakat  pribumi 

yang tidak terlalu mendapatkan pengaruh budaya luar dan pengaruh sansekerta.Saat 

Islam masuk,masyarakat bugis tidak serta merta meninggalkan adat yang sudah ada 

sebelumnya.2   

Islam hadir ditengah-tengah masyarakat  khususnya masyarakat Bugis  

merupakan bentuk penerimaan  nilai yang sama sekali  baru ke dalam budaya  yang 

sudah wujud dan mapan.Namun,kehadiran budaya yang sudah ada ini tidak 

meruntuhkan dan tanpa menghilangkan jati diri asal.Islam dijadikan sebagai 

identitas sosial untuk memperkuat identitas  yang sudah ada sebelumnya.3   

 

1 Mattulada, Manusia dan Kebudayaan Bugis Makassar (Ujung Pandang : Arus Timur, 

1972), h.16. 

2 Sabara, Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan, Jurnal Mimikri 

Vol.4,No.1 (2018), h. 60-63. 

3 Ismail Suardi Wekke, Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan 

Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo (Yogyakarta : Samudra Biru Anggota IKAPI, 2021), 

h.12 
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Dengan adanya kesinambungan  antara adat dan Islam  maka dalam berbagai 

aktivitas  kehidupan selalu ada  kegiatan keagamaan  yang disertai demgan 

spritualitas  yang bersumber dari  kearifan yang di bawa oleh adat.Ketika melalui 

siklus kehidupan,maka sandaran utama  bertumpu pada  dua pedoman  yaitu adat 

dan islam.Seperti yang dikemukakan Nurhayati Rahman bahwa islam  yang datang 

ke tanah Bugis sebenarnya”diberi pakaian adat”. 4 Dalam proses upacara menre’ 

bola terdapat nilai-nilai islami dan nilai kearifan lokal sehingga kegiatan tersebut 

masih eksis sampai sekarang  dan dilestariakan oleh masyarakat.Nilai berasal dari 

bahasa latin yaitu vale’re yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, 

sehingga dipandang baik dan paling bermanfaat bagi kehidupan seseorang atau 

kelompok.5   

Masyarakat Bugis masih percaya dengan adanya kekuatan supranatural baik 

kepada benda-benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, atau tempat tempat yang 

dianggap keramat. Oleh sebab itu dalam mendirikan rumah, orang Bugis selalu 

memperhatikan lokasi atau tanah ingin di tempati untuk membangun rumah. Begitu 

juga dalam membangun rumah,terlebih dahulu mereka akan memeriksa kayu-kayu 

yang akan menjadi komposisi rumah. Komposisi rumah harus bebas dari serangan 

angin topan, kebakaran, serangan petir.6Semua ini akan diatur dan ditetapakan oleh 

seorang ahli dalam mendirikan rumah yakni sanro bola atau tokoh adat yaitu yang 

akan memimpin ritual adat yang berhubungan dengan perlindungan rumah. 

Seiring perkembangan zaman dan teknologi pada saat ini tradisi menre’ bola 

di Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan mengalami sedikit 

 

4  Nurhayati Rahman, Cinta laut dan kekuasaan dalam Epos La galigo (Makassar : La 

galigo  prees, 2006), h. 225. 

5  W. J. S Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 

1999), h.677. 

6 Halilintar Latief, Bissu Pergulatan dan Perannya di Masyarakat Bugis (Depok : 

Desantra, 2004), h. 9. 
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perbedaan.Seperti tradisi menre’ bola pada zaman dahulu,tradisi ini dilakukan di 

mulai dari dilaksanakan membaca barazanji terdapat hidangan dalam bentuk kue 

tradisional yang dibuat harus tujuh macam bahkan lebih dan memiliki makna dari 

masing-masing kue tersebut.Dengan rumah masyarakat pada saat itu adalah rumah-

rumah adat suku Bugis yakni rumah panggung atau bola aju. 

Namun berbeda dengan tradisi menre’ bola sekarang ini minoritas 

masyarakat membangun rumah dengan konsep modern yakni dengan bentuk rumah 

batu,dengan bahan bata namun dengan itu tidak menjadi alasan besar bagi 

masyarakat suku Bugis di Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan 

untuk mengubah tatanan dari pelaksanaan tradisi menre’ bola, namun ada beberapa 

prosesi yang telah hilang bahkan terjadi perubahan akibat tempat pelaksanaanya  

yang berbeda tetapi dengan maksud dan tujuan tetap sama dan juga adanya 

akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Menurut salah satu informan selaku 

sanro bola mengatakan bahwa : 

 

“Iyaro iyaseng menre’ bolae engka memanni deena engka tabbe sipungetta 
tau,sejarana tau riolo ko menre’ bola kii idi mani mannia wettunna lo 
menre’,tapii keadaanna makkokoe tabbeni saisaa tradisinna nasabaa engka 
riaseng muhammadiyah na jamaa tablige deena olaii”.7   

 Artinya : 

  “(Dikatakan menre’ bola sudah ada sejak lama tidak pernah hilang bahkan 
sebelum lahir sudah ada,dari sejarah orang terdahulu bahwa kalau 
memasuki rumah dimulai  dari pemilik rumah saja meniatkan dalam hati 
saat memasuki rumah.tetapi dilhat dari perkembangannya dan keadaan 
sekarang sudah ada yang hilang sebagian tradisinya, disebabkan sudah ada 
yang menganut muhammadiyah dan jama’ tablig, meraka tidak 
melaksanakannya)”. 

 

 Masyarakat Dayak ialah penduduk pulau Kalimantan yang sejati.Dahulu 

mereka ini mendiami pulau Kalimantan, baik dipantai maupun dibagian daratan 

akan tetapi tatkala orang Melayu dari Sumatera dan Tanah Semenanjung Melaka 

 

7 Kursing, (65 Tahun), Tokoh Adat Suku Bugis, Wawancara, Sebatik, 3 Agustus 2923. 
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datang orang Dayak menyingkir  lama kelamaan bertambah jauh ke daerah 

pedalaman.Kalimantan disatu sisi, dan disisi lain masyarakat Dayak memiliki 

tradisi berladang dan berpindah-pindah.Masing-masing orang Dayak menumbuh 

kembangkan kebudayaan tersendiri.8 

 Suku Dayak hidup terpencar-pencar diseluruh wilayah pedalaman 

Kalimantan  baik ysng hidup wilayah Indonesia  maupunn yang domisili di Sabah 

Sarawak Malaysia.Mereka hidup menyebar menelusuri sungai-sungai hingga ke 

hilir dan kemudian mendiami pesisir pulau Kalimantan.Ada beberapa adat istiadat 

bagi suku Dayak yang masih terpelihara sampai saat ini dan dunia 

supranatural.Menurut salah satu informan mengatakan bahwa : 

 

“Awal masuknya budaya suku Dayak ini,dapat dilihat dari sebelum 
masuknya perkembangan, masyarakat itu sendiri belum memilki 
tempat tetap, tetapi memilki pola kehidupan sendiri yaitu disebut 
dengan nomaden atau berpindah- pindah dan belum menetap. 
Masyarakat Dayak masih identik dengan kehidupan tradisional, namun 
setelah memilki penghasilan sendiri yang sudah diusahakan, barulah 
mereka membangun rumah ditempat tersebut dan melaksanakan 
upacara memasuki rumah atau salamatan rumah sebagai bentuk rasa 
syukur kepada penguasa alam.”9  

  Suku Dayak pada zaman dahulu maupun zaman sekarang masih kuat 

sampai sekarang adatnya.Adat istiadat ini merupakan salah satu kebudayaan yang 

dimilki oleh bangsa Indonesia, karena pada awal mulanya suku Dayak berasal dari 

pedalaman Kalimantan. 

  Dua suku ini yakni Dayak dan Bugis memiliki budaya dan bahasa yang 

berbeda namun budaya mereka meskipun berbeda dalam pelaksanaanya nya tetap 

hidup di daerah tersebut dan saling menerima antara satu sama lain.Dalam suatu 

daerah bahkan mereka tetap melaksanakan budaya masing-masing tanpa 

 

 8 Hamid Darmadi, Dayak Asal-usul dan Penyebarannya di Bumi Borneo, Jurnal 

Pendidikan Sosial Vol.3 No.2, 2016, h. 323-325. 
 9 Elia Banasip, (40 Tahun), Tokoh Adat Suku Dayak, Wawancara, Nunukan, 27 Agustus 

2023. 
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menganggu budaya lain, justru mereka adakalanya setiap ada pelaksanaan upacara 

budaya mereka saling membantu satu sama lain hal ini lah yang membuat mereka 

tetap hidup berdampingan dengan damai dan rukun  sampai saat ini. 

B. Prosesi Tradisi Menre’ Bola di Desa Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten 

Nunukan  

  Berdasarkan hasil penelitian  tradisi menre’ bola  memiliki serangkaian  

kegiatan yang akan dilakukan.Tradisi adat ini mempererat rasa kebersamaan dan 

persatuan masyarakat  yang mendukungnya. Dalam pelaksanaan prosesi menre’ 

bola di bagi menjadi dua tahap yaitu: 

1. Pra pelaksanaan 

a. Penentuan hari baik  

  Sebelum masyarakat  melaksanakan tradisi, terlebih dahulu mereka 

menentukan hari. Menurut masyarakat Bugis,untuk menyelenggarakan 

sebuah tradisi penentuan hari baik merupakan satu hal yang tidak boleh 

ditinnggalkan,karena hal itu berpengaruh  pada lancarnya atau tidaknya 

kegiatan  yang akan dilaksanakan. Dalam kepercayaan suku Bugis 

pemilihan hari yang baik  dan hari yang buruk untuk memulai sebuah 

kegiatan  merupaakan sebuah fenomena  umum yang dilakukan  pada 

masyarakat Bugis di Desa Padaidi.Hari baik adalah hari yang didalamnya 

terdapat kualitas waktu yang buruk untuk melakukan aktivitas.10 

  Dalam setiap acara-acara adat dalam Suku Bugis pasti kegiatan 

tersebut telah melalui rujukan dari pemilihan hari  yang dianggap baik dalam 

melaksanakan  sebuah acara.Abu Hamid dalam bukunya Tradisi- tradisi 

 
10 Rosmida,dkk, Tradisi Menre Bola Baru Dalam Masyarakat Bugis di Kota Kendari, 

Instute Agama Islam Negeri Kendari, Jurnal Vol 10,Patanjala 2018, h. 436. 
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Bugis Makassar,mengutip konsep-konsep hari baik dan hari buruk,sesuatu 

yang tersebar pada banyak masyarakat-masyarakat Bugis.Manuskrip 

umumnya berisi daftar-daftar bulan dalam kalender islam 

tertentu,pernikahan dan pendirian rumah seringkali dihubungkan.11   

 Adapun waktu yang baik yakni wettu makessing (waktu baik), wettu 

makessing juga dianggap sangat baik, untuk melaksanakan upacara menre’ 

bola karena waktu itu bernilai bagi kehidupan. Kepercayaan setempat , 

apabila upacara menre’ bola dilakukan pada waktu tersebut, maka penghuni 

tidak mengalami gangguan  atau tidak mengalami berbagai hambatan dalam 

memenuhi kebutuhannya.Serta dianggap dapat mendatangkan rezeki yang 

berlimpah.Menurut Salah satu informan mengatakan bahwa : 

 

  “Na iyya menre’kii bola barue sappaki esso makessinge iyatu esso 
asenneng,arabaa sibawa jumaa, wettunna ro makessinge ko areweng 
sekitar tette’ enneng.tannia ko ijamai wettu laing dee na makessing  
tapii kepercayaana  to ogie riolo, mancaji ni syaraa ko melooki 
mappatentu esso makessinge.” 12  

    
 
     Artinya :  

 “(Saat memasuki rumah baru carilah hari yang baik,yaitu hari 
senin,rabu dan jumat waktu yang baik itu di waktu sore hari sekitar jam 
enam .Bukan berarti  melakukan kegiatan hari lain tidak baik namun,ini 
hamya merupakan kepercayaan orang Bugis terdahulu,yang telah 
menjadi syarat dalam penentuan hari baik)”. 

Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh informan, bahwa sebelum 

masuk rumah maka memilih hari terlebih dahulu, kemudian menentukan waktu 

hari pelaksanaan acara menre’ bola, maka proses awal yang dilakukan adalah 

 
11 Abu Hamud, Tradisi-tradisi Masyarakat Bugis Makassar (Ujung Pandang : Usaha 

Nasional, 1994), h. 35. 

 

12 12 Kursing, (65 Tahun), Tokoh Adat Suku Bugis, Wawancara, Sebatik, 3 Agustus 2023. 
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mengelilingi rumah sebanyak tiga kali yang diiringi oleh sanro bola atau tokoh 

adat yang sudah dipilih dalam melaksanakan upacara tersebut. 

Pada hari pelaksanaan menre’ bola dilakukan di posi’ bola yang baru 

selesai dibangun. Posisinya ditentukan oleh sanro bola selaku pemimpin ritual. 

Tiang rumah yang berada di posi’ bola dibungkus dengan kain putih yaitu 

sebagai tanda bahwa ditiang tersebut menjadi pusat ritual tempat semua 

peralatan di letakkan seperti pisang bertandan, kelapa  bertandan, pandan, 

nangka, gula merah dan dupa dan kemenyang. 

b. Persiapan alat dan bahan 

Adapun alat dan bahan yang biasanya dipersiapkan dalam pelaksanaan 

tradisi menre’ bola yaitu dua ekor ayam, loka manurung, loka panasa, kaluku 

mattandang, golla cella, tebbu, pandang, panasa, dan kitab barazanji. Adapun 

jenis makanan, yaitu makanan khas yaitu Onde-onde, Apang, Buaseppang, 

Sokko Lotong, Sokko Puteh . Alat dan bahan ritualnya memiliki makna tersendiri 

yaitu : 

1) Dua ekor ayam  

 Sepasang ayam ini bermakna mereka meyakini ayam ini memiliki 

indera yang tidak sama dengan manusia, ia akan lebih peka terhadap 

hal-hal  yang mungkin tidak dapat dirasakan oleh manusia.Semisal 

terjadi seperti halnya malaikat mikail turun ke bumi maka ayam akan 

berkokok. 

 

2) Utti manurung 

 Utti manurung bermakna semoga keluarga tersebut memiliki 

keturunan yang baik dan taat kepada penciptanya. 

3) Utti  panasa 
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 Utti panasa atau pisang raja namun yang bertandan yang memiliki 

makna yaitu agar segala keinginan penghuni rumah akan segera 

terkabul. 

4) Kaluku mattandang 

 Kaluku mattandang atau kelapa bertandan  memilki makna agar 

penghuni rumah baru saat menempati rumahnya selalu nyaman berada 

didalamnya seperti rasanya kelapa 

5) Golla cella  

Golla cella atau gula merah memiliki rasa yang sangat manis, 

diharapkan agar segala yang dilakukan oleh penghuni rumah dapat 

berbuah manis pada kehidupan. 

6) Panasa  

Panasa atau nangka yang bertandan memiliki makna yaitu agar cita-

cita atau keinginan penghuni rumah akan terkabulkan atau terlaksana 

dengan baik. 

7) Kitab barazanji  

 Kitab barazanji yaitu kitab yang digunakan dalam ritual mabbarazanji 

yang memiliki makna sebagai salah satu bentuk  ajaran islam yang 

mengingatkan kita akan sejarah perjalanan nabi Muhammad SAW, 

sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan kecintaan kepada 

Rasulullah. 

 

8) Onde-onde 

Kue tradisional yang memiliki bentuk yaitu bulat dan berisi gula merah 

ditengahnya, bagian luarnya diberi kelapa parut. Makna dari kue onde-

onde ini yaitu agar penghuni rumah selalu berhasil dalam usahanya. 
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9) Apang 

Kue apang ini bermakna rezeki yang dimiliki oleh penghuni rumah 

tersebut setiap saat akan beertambah atau usahanya terus berkembang. 

10) Buaseppang 

Kue buaseppang ini bermakna sebagai hal yang selalu berisi kebaikan, 

yang memiliki rasa yang manis dan dibaluti kelapa parut. 

11) Sokko putih  

 Sokko yaitu nasi yang terbuat dari beras ketan, warma putih juga 

melambangkan air yang cara masaknya dikukus setengah masak dan 

dikukus kembali hingga matang yang juga melambangkan simbol 

kekuatan kebahagiaan. 

12) Sokko hitam 

Sokko yaitu nasi yang terbuat dari beras ketan, warma putih juga 

melambangkan tanah yang cara masaknya dikukus setengah masak dan 

dikukus kembali hingga matang yang juga melambangkan simbol 

kekuatan kebahagiaan. 

13) Dupa yaitu tempat yang berisi bara api sebagai  pengharum dalam 

ruangan untuk sanro bola dalam melaksanakan ritual ma’ baca baca. 

14) Kemenyang yaitu serbuk yang akan ditaburi di dalam sebuah dupa 

sehingga menghasilkan aroma yang harum. 

Semua unsur diatas merupakan simbol-simbol, orang Bugis dalam 

mengkomunikasikan perasaan dan harapannya, selain menjadi simbol, orang 

Bugis juga selalu menjadikan  itu sebagai sennung-sennungeng dalam hal ini 

harapan baik dalam memaknai sesuatu. Semua prosesi acara yang ada, mulai 

dari perlengkapan, peralatan, hingga pembacaan doa, tujuannya  sebagai 

permohonan  doa restu kepada sang pencipta  agar rumah  yang didirikan  itu 
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di berkahi dan dilindungi dari segala malapetaka.yang mereka niatkan  dalam 

upacara tersebut.Karena mereka meyakini bahwa segala perbuatan baik  akan 

dibalas yang bai-baik pula.Terdapat dalam surah Ar Rahman/55 : 60 yaitu : 

 

 
 
حْسَانُ حْسَانِ اِلَّْ الِْْ     ٦٠ هَلْ جَزاَۤءُ الِْْ

  Terjemahannya : 

   “Tidak ada balasan selain kebaikan (pula).”13 

2. Pelaksanaan 

a. Mengelilingi Rumah 

   Rangkaian mengelilingi rumah yaitu tahap selanjutnya yang 

dilaksanakan dalam prosesi yang dimulai dari depan rumah  seperti ketika 

melakukan tawaf  sambil memercik air  yang telah diisi  pada wadah 

menggunakan daun sirih yang memang sengaja ditanam,dan juga 

membacakan doa-doa keselamatan, hal ini  juga bertujuan  untuk pemilik 

rumah  diberikan keselamatan menempati rumah tersebut serta dipanjangkan 

umurnya dan diberikan rezeki yang melimpah.Menurut salah satu informan 

mengatakan bahwa: 

“Na iyya  maccenne kii bekka tellu engka to jamaii saliweng bolae 
engka to ilaleng bolae, nasabaa iyaro pattanda bawang ko malaikaa 
na bolae,malaikaa na ko tanae,iyaro maccenne kii bekka tellu engka 
to jamaii engka to dee tappa menre; meni bawang bolae .” 14  

          Artinya :  

“(Pada tahap mengelilingi rumah sebanyak tiga kali itu ada yang 
melaksanakan diluar rumah ada juga didalam rumah, karena hal itu 
hanya sebagai tanda perkenalan kepada malaikat didalam rumah dan  
malaikat ditanah,mengenai berputar tiga kali ada yang melaksanakan 
ada juga tidak tetapi langsung saja memasuki rumah).” 

 
 13  Kementrian Agama Islam, “Al-Qur’an”, (Jl. KH. Mas Mansyur No.57 Surabaya 

2007), h.533 

14 Kursing, (65 Tahun), Tokoh Adat Suku Bugis, Wawancara, Sebatik, 3 Agustus 2023. 
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  Berdasarkan apa yang disampaikan informan, bahwa pada tahap 

mengelilingi rumah bisa tidak dikerjakan dan bisa juga dikerjakan, mengenai 

prosesnya tidak harus didepan rumah dilaksanakan tetapi bisa juga dikerjakan 

didalam rumah begitupun dengan cara pelaksanaanya yaitu dengan 

mengelilingi rumah sebanyak tiga kali. 

b. Menre’ Bola 

         Rangkaian selanjutnya  yaitu menre’ bola, menre’ bola merupakan 

bagian inti dari tradisi menre’ bola,dengan tujuan sebagai bentuk 

pemberitahuan bahwa rumahnya telah selesai dibangun,selain sebagai 

upacara doa selamat agar rumah baru itu diberi berkah oleh Tuhan dan di 

lindungi dari segala macam bencana.Rangkaian prosesi menre’ bola 

didampingi oleh sanro bola yang mengiring pemilik rumah  masuk ke dalam 

posi’ bola,sebelum pemilik rumah masuk kedalam posi’ bola, terlebih dahulu 

sanro bola melemparkan sebuah gula merah dan uang diteras rumah,agar 

orang yang ada pada saat itu mengambil gula merah dan uang tersebut.Hal ini 

bermakna dan bertujuan semoga sang pemilik rumah dapat berbagi cenning 

malundra kepada tetangga sekitar yg bermakna sang pemilik rumah dapat 

berbagi rezeki kepada tetangga rumah baru mereka. 

    Pada posi’ bola di sediakan berbagai macam bahan-bahan persiapan 

menre’ bola. Diantaranya  onde-onde, buaseppang, nanre puteh, beserta 

lauknya, dan yang paling penting yaitu sepasang ayam kampung, kemudian 

di masak menjadi nasu likku (masak lengkuas) lalu disajikan diatas nampan 

atau baki’, setelah itu dihidangkan  dihadapan sanro bola. Lalu dilanjutkan 

dengan rangkaian ma’ baca baca. 

c. Ma’baca baca 
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  Rangkaian selanjutnya yaitu Ma’baca baca umumnya dilakukan 

dalam rangkaian acara ritual adat Bugis.Secara umum ma’baca baca hanya 

dilaksanakan pada saat- saat tertentu saja. Ritual ma’baca baca ini biasanya 

dilakukan oleh sanro bola, imam masjid  atau orang yang dituakan dalam 

sebuah keluarga. Dihadapan sanro bola akan dihidangkan makanan yang 

telah ditata dalam sebuah nampan yaitu orang Bugis menyebutnya baki’ yang 

didalamnya berbagai macam lauk pauk dan tak lupa beras ketan  atau biasa 

disebut dengan sokko’ yang dilengkapi dengan tungku yang disebut dengan 

dupa yang berisikan kemenyang dan bara api, yang nantinya bara api tersebut 

ditaburi kemenyang sehingga menghasil kan asap dan bau, disitulah sanro 

bola mulai ma’baca baca, yang berisikan salawat dan membaca ayat ayat al-

qur’an. 

  Setiap upacara adat dilaksanakan selalu disertai dengan pembakaran 

kemenyang didalam sebuah dupa yang sudah ada bara api di dalam nya yaitu 

agar menciptakan aroma yang wangi pada tempat dilaksanakannya upacara 

memasuki rumah maupun upacara adat lainnya.Menurut salah satu informan 

mengatakan bahwa : 

“Na iyya mattunu kamenyyange iyatu adeq na tau riolo, tujuanna 
supaya lisee bolae mawangii, degaga massud laing, supaya mawangi 
bawang lisee bolae”. 15  

              Artinya : 

“(Mengenai tahap membakar kemenyang itu merupakan adat yang 
sudah ada dari sejak lama, tujuannya agar dalam rumah tersebut 
memberikan aroma yang wangi, tidak ada maksud lain apapun, hanya 
untuk membuat dalam rumah tersebut harum)”. 

   Berdasarkan apa yang di sampaikan informan bahwa pembakaran  

kemenyang di dalam sebuah dupa yaitu hanya semata mata untuk 

memberikan aroma yang wangi didalam rumah tersebut, bahkan diberbagai 

upacara adat lainnya, disebabkan juga karena pembakaran kemenyang ini 

 
 15 Sarima(52 Tabun), Tokoh masyarakat, Wawancara, Sebatik, 3 Agustus 2023. 
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sudah dilaksanakan dari sejak dulu sampai saat ini, dan sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat. 

   Ma’baca baca dilaksanakan sebagai bentuk dari rasa syukur yang 

kemudia diimplementasikan  dengan aksi nyata selain itu juga bertujuan 

untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga, kerabat dan tetangga. 

Adapun makna yang terdapat dari ma’baca baca adalah amanah yang 

diwariskan kepada anak cucunya.16Menurut salah satu informan mengatakan 

bahwa : 

“Na iyya ma’baca baca na pakkanreanna ko purani ri patalaa tannia 
ro eloo ri baca tapii untuu sanro bolae, sanro bolae ma’baca doang 
salamaa ko punna na bolae supaya iyareng asalamekeng na 
pankanreanna ri patalaa untuu iyanree ko purani mabbaca doang 
untuu punna na bolae.”17 

         Artinya :  

“(Mengenai tahap ma’baca-baca  dan makanan yang sudah 
dihidangkan bukan untuk dibaca akan tetapi untuk sanro bola, sanro 
bola membacakan doa keselamatan  agar pemilik rumah  diberi 
keselamatan dan makanan yang dihidangkan untuk dimakan bersama 
setelah selesai berdoa untuk pemilik rumah)” 

     Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan bahwa rangkaian 

ma’baca baca, dilakukan dengan tujuan agar penghuni rumah selalu diberi 

kesealamatan  dan dimurahakan rezekinya, selanjutnya setelah ma’baca 

baca dilakukan penghuni rumah akan memanggil keluarga atau kerabat 

serta para tetangga untuk naik atau masuk ke rumah untuk makan bersama 

dan  makanan yang telah dihidangkan sudah bisa dinikmati bersama.  

d. Barazanji 

   Barazanji menjadi ritual yang mengitari seluruh siklus kehidupan 

orang Bugis.Begitupula saat syukuran atas adanya kendaraan 

baru,memasuki rumah baru,melepas kepergian haji.Pembacaan barazanji 

 
 16 Http://www.pijarnews.com/opini tradisi ma’baca-baca-masyrakat bugis-di-desa-

salipolo-kabupaten-pinrang 

 17 Sarima(52 Tabun), Tokoh masyarakat, Wawancara, Sebatik, 3 Agustus 2023 

http://www.pijarnews.com/opini
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dipimpin oleh imam desa atau imam kampung.Adapun sang pemilik hajat 

selalu memulai dengan mengundang imam dan menyatakan hajatnya. 

  Setelah bahan-bahan yang akan digunakan pada proses pelaksanaan  

barazanji sudah siap, tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, dalam 

tahap pelaksanaan terdiri dari tahap pemotongan ayam dan tahap pembacaan 

barazanji, sebelum pemotongan ayam dilaksanakan, terlebih dahulu kerabat 

mencuci kaki ayam dan mulut ayam sebanyak tiga kali, dan membasuh 

kepala ayam, setelah itu guru kampung mengusap usap ayam sebagai 

pembuka dengan artian nenek kita Nabi Adam menyatakan bahwa masih 

ada anak cucuku yang mengingatku. 

   Selanjutnya pembacaan barazanji pemilik rumah mengeluarkan 

kitab barazanji yang diletakkan diatas bantal yang dilapisi kain kafan 

sebagai lapisannya, menyalakan dupa (yang berisi bara api dan 

kemenyang), selanjutnya dimulai dari pembacaan doa dan surah Al-Fatihah 

sebagai pembuka, lalu dilanjutkan dengan pembacaan barazanji oleh guru 

kampung atau imam kampung dan dilanjutkan oleh pembaca selanjutnya 

sampai bait terakhir.18 

   Masyarakat memahami barazanji  sebagai sesuatu yang sakral dan 

wajib dilaksanakan ketika upacara adat terlaksanakan.Tanpa barazanji suatu 

upacara adat dikatakan belum sempurna, barazanji juga bagian dari 

penyempurna dari setiap upacara adat yang dilaksanakan. Barazanji 

mengandung sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW 

dibacakan sebagai upaya untuk memaknai sebagai bagian sejarah 

 
18 Murni Dato, Tradisi Barazanji Naik Rumah pada Masyarakat Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang, Skripsi, Uin Alauddin Makassar 2020, h. 42-44. 
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Islam,sekaligus sebagai sarana  untuk mempertahankan  kecintaan kepada 

Rasulullah SAW.19   

e. Maccera’ Bola 

  Setelah rumah selesai di bangun, maka diadakan lagi upacara yang 

disebut maccera’ bola.Maccera’ adalah kata kerja yang berasal dari kata 

dasar cera’ yang artinya darah, jadi dengan adanya awalan ma yang menjadi 

kata jadian maccera’, maka artinya memberikan atau menyajikan 

darah.Adapun kata bola juga merupakan  bahasa Bugis yang berarti rumah, 

sehingga  yang dimaksud dengan maccera’ bola adalah memberikan darah 

kepada rumah, yang bertujuan sebagai  perlindungan keselamatan  bagi 

penghuni rumah dan terhindar dari malapetaka. 

  Maccera’ bola sudah ada sejak dulu sebelum masuknya islam dan 

sudah melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam ritual tradisi 

menre’ bola, namun proses pelaksanaan tradisi tersebut  sudah mengalami 

perubahan,perubahan terjadi disebabkan karena perkembangan zaman. 

  Seiring berjalannya waktu, sekarang sudah mengalami 

perubahan,dimana sekarang memberikan darah yang dipahami oleh 

masyarakat  adalah cukup dengan meyembelih hewan dan darah hewan 

tersebut tidak lagi dioleskan ke tiang-tiang rumah yang akan dicera’ namun 

hewan yang telah disembelih tadi  diolah hingga bisa  dihidangkan  dalam 

bentuk penyerahan sebagai ungkapan rasa syukur pemilik rumah dan 

sebagai tolak bala pemilik rumah.Menurut Salah satu informan mengatakan 

bahwa : 

 

 
19 Ismail Suardi Wekke, Dkk, Islam dan Adat Kepatuhan Beragama, (Yogyakarta, Cv. 

Bumi Utama, 2018), h. 44-45. 
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“Na iyya maccera bolae na menre bolae, sitongenna inti iyaro ijamae 
padamui,tapii iyaro koipauii na engka perbedaanna, intinna pattanda 
asukkurutta ko puange narengii asalamekeng”20   

         Artinya :  

“(Mengenai tahap maccera’ bola dan menre’ bola , sebenarnya inti 
pelaksanaannya sama saja, hanya saja penyebutannya yang berbeda, 
intinya sebagai tanda kesyukuran kepada sang pencipta yang telah 
memberikan keselamatan)” 
 

 Berdasarkan apa yang disampaikan informan bahwa tradisi  

maccera’ bola dan menre’ bola merupakan satu rangkaian acara yang di 

laksanakan oleh pemilik rumah dalam satu kurun waktu yang sama.Jika 

menre’ bola merupakan awal dari rangkaian memasuki rumah, ,maka 

maccera’ bola merupakan proses pembacaan doa selamat yang dipimpin 

oleh sanro bola, dua hal tersebut juga merupakan bentuk rasa syukur kepada 

sang pencipta  karena telah memberikan rezeki untuk memasuki rumah yang 

baru.Tradisi ini merupakan suatu bentuk pengungkapan rasa syukur atas 

nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan mengharapakan keberkahan 

yang diraelisasi dalam bentuk perbuatan.Terdapat dalam surah Ibrahim 

/14:7 yaitu : 

 

نْ كَفَرْتُُْ اِنَّ عَذَابِْ لَشَدِيْد  و نْ شَكَرْتُُْ لََْزيِْدَنَّكُمْ وَلىَِٕ ٧ اِذْ تََذََّنَ رَبُّكُمْ لىَِٕ  

 

    Terjemahnya :  

 
“(Ingatlah) Ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi 
jika kamu mengingkari (nikmat-ku) sesungguhnya azab-ku benar- 
benar keras”.21   

 

20 Sulo, (70 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Sebatik, 30 Juli 2023. 

 
 21 Kementrian Agama Islam, “Al-Qur’an”, (Jl. KH. Mas Mansyur No.57 Surabaya 2007), 

h. 257. 
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  Pesan atau nilai agama di dalam tradisi ini  bukanlah hal yang seluruhnya  

salah, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam, penambahan 

pembacaan ayat Al-Qur’an pada tradisi ini menjadi sebuah penanda bahwa tradisi 

yang dilakukan sesuai ajaran Islam. 

  Masyarakat Bugis menganggap penting mengadakan acara sebelum 

memasuki rumah baru karena rumah merupakan suatu yang akan ditinggali atau 

dihuni oleh sebuah keluarga dan berlangsungnya kehidupan tempat berlindung, 

tempat istirahat  setelah lelahnya bekerja dan tempat bernaung serta membina 

keluarga. 

C. Bentuk Toleransi Antar Budaya Dalam Tradisi Menre’ Bola Pada 

Masyarakat Di Padaidi Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan 

1. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan 

 Toleransi diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai  setiap 

tindakan orang lain, implementasi  berasal dari bahasa inggris “to implement” 

artinya mengimplementasi. Pengertian secara umum implementasi adalah suatu 

tindakan atau pelaksanaan rencana  yang telah disusun secara cermat dan rinci, serta 

dilaksanakan dengan serius yang mengacu pada norma-norma tertentu guna 

mencapai tujuan. 

 Budaya toleransi memiliki unsur-unsur didalamnya, yang harus ditekankan 

untuk mengekspresikan norma atau nilai dari tata cara dalam sistem 

kemasyarakatan yakni unsur-unsur tersebut meliputi memberi kebebasan dan 

kemerdekaan, mengakui hak individu dan hak seseorang, menghormati keyakinan 

orang lain dan saling mengerti.Jika tidak akan ada saling menghormati antar sesama 

orang tidak ada saling mengerti, dan saling menghargai antar satu dengan yang lain. 

Adapun cara beradaptasi dengan kebudayaan setempat dengan menerapkan lima 

hal ini yaitu : 



60 
 

 
 

a. Cari tahu terlebih dahulu kebudayaan tempat tersebut, zaman sekarang 

aneka informasi bisa didaptakan dengan sangat mudah melalui internet.  

b. Hindari mengobrol atau diskusi  topik sensitif yang bisa meliputi agama, ras 

dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan perselisihan 

c. Adaptasi pula dengan keadaan sekitar, hindari perhatian publik yang apabila 

anda sedang bepergian ke pedesaan. 

d. Hati-hati dalam berbicara dan jika selama ini suka mengumpat hanya 

sebagai bahan bercanda, maka hindari jika  berada dilingkungan yang lain  

yang tidak dikenali. 

e. Hindari melakukan hal- hal yang sudah jelas salah seperti yang sudah jelas 

terdapat tulisan dilarang masuk, tetapi malah tetap masuk ketempat tersebut 

dan lain sebagainya, jika melanggar hal-hal yang sudah jelas terlarang sudah 

jelas juga bahwa kita lah yang mencari masalah dalam hal tersebut. 

 Hal terpenting bisa membawa diri kita dan mempresentasikannya dengan 

baik apabila kita telah bersikap baik, sopan dan santun, tentu masyarakat setempat 

juga akan menyukai kita. Bertukar cerita tentang hal-hal menarik dari kota tempat 

tinggal dan keunikannya agar topik yang dibahas atau diceritakan berwarna dan 

menyenangkan.22Proses adapatasi antar budaya merupakan proses interaktif yang 

berkembang melalui kegiatan komunikasi individu pendatang dengan lingkungan 

sosial budayanya yang baru, beberapa proses adaptasi yang dapat terjadi melalui: 

a. Internalisasi 

 Internalisasi adalah proses belajarnya seseorang sehingga dapat 

diterima menjadi bagian dari warga setempat. Internalisasi merupakan 

proses yang menunjukkan bahwa warga pendatang dalam kesehariannya 

 
 22 Dewita Anugrah Nurhayati, Toleransi Budaya Dalam Masyarakat Multikultur (Studi 

Kasus Peran Masyarakat Dalam Menoleransi Pendatang di Kota Serang) Jurnal Senaskah Vol 1 

h.101. 
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mulai menyesuaikan cara berkomunikasi dengan masyarakat lokal.Pada 

proses ini pendatang baru berupaya untuk mempelajari bahasa dan dialek 

masyarakat setempat untuk berkomunikasi dengan baik. Proses internalisasi 

bukan hanya sebatas dialek saja, melainkan mengikuti sebuah kebiasaan-

kebiasaan masyarakat lokal seperti melaksanakan gotong royong yang telah 

menjadi sebuah kebiasaan mereka. Hal tersebut menjadi awal mula 

masyarakat pendatang dapat diterima oleh masyarakat lokal dengan baik. 

Menurut salah satu informan bahwa :  

 

 “ Ketika pertama kali saya di daerah ini sangat sulit bagi saya untuk 
berbicara dengan masyarakat Dayak karena dialeknya sangat 
berbeda dengan masyarakat Bugis. Seiring berjalannya waktu karena 
sering bertemu saya mendengar cara bicaranya dan saya mencoba 
mengikuti agar bisa saling mengenal lebih dekat lagi. Begitu juga 
ketika ada kegiatan atau acara yang dilaksanakan masyarakat Bugis 
mereka juga ikut membantu, sehingga masyarakat Bugis juga bisa 
berkenalan dengan masyarakat Dayak.”23  

 Berdasarkan apa yang disampaikan bahwa mereka sangat sulit 

berkomunikasi terhadap masyarakat Dayak karena adanya perbedaan 

bahasa, sehingga mereka berusaha untuk mencoba menyesuaikan  diri agar 

dapat berinteraksi dengan baik dengan adanya kegiatan-kegitan seperti 

upacara memasuki rumah mereka bisa saling membantu dan lebih memudah 

lagi untuk saling mengenal. 

b.  Sosialisasi 

  Sosialisasi adalah suatu proses mempelajari norma-norma dan 

beberapa persyaratan lainnya yang diperlukan agar seseorang  dapat terlibat 

di dalam kehidupan masyarakat. Selain belajar untuk mengenali lingkungan 

berpartisipasi didalamnya, dalam hal proses sosialisasi ini seseorang juga di 

tuntun untuk mampu menghayati kebudayaannya terkait dengan norma-

 
 23 Salman, (40 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Nunukan 25 Agustus 2023. 
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norma yang dianut oleh masyarakat setempat Adapun norma-norma yang di 

maksud adalah Berperilaku dan menggunakan bahasa yang sopan ketika 

berbicara. Menurut salah satu informan bahwa: 

 

“Orang Bugis pada awalnya harus pahami dulu kebiasaan orang 
Dayak, karena jangan sampai ada hal yang dilakukan dan 
menimbulkan kesalahfahaman ke suku Dayak. Kita ini suku Bugis 
adalah orang pendatang di sebatik sementara sebatik ini 
kampungnya orang Dayak jadi harus memang ini orang Bugis 
paham dulu aturan- aturannya orang Dayak agar bisa hidup 
berdampingan.” 24 

  Berdasarkan apa yang disampaikan  bahwa setiap orang yang 

memasuki suatu wilayah, harus mampu memahami dan menerima adat 

istiadat serta norma-norma yang ada di wilayah tersebut agar bisa saling 

menerima antara satu sama lain.Dengan adanya komunikasi yang baik yang 

terjalin antara masyarakat pendatang  baru dengan masyarakat lokal, para 

pendatang baru ingin memperkenalkan identitas budaya asal mereka kepada 

masyarakat lokal. Menurut salah satu informan bahwa : 

 
“Untuk masyarakat pendatang baru terutama dari Bugis harus 
memperkenalkan kebiasaannya ke masyarakat Dayak agar 
masyarakat Dayak bisa tahu bahwa Bugis memilki kebudayaan 
sendiri. Seperti dengan halnya ma’barazanji dan ma’ baca baca 
selalu ada disetiap acara dilaksanakan dengan menggunakan 
sarung(lipa’) dan peci (songkok) ”. 25 
  

   Berdasarkan apa yang sampaikan bahwa suku Bugis dalam 

memperkenalkan kebudayaannya dengan cara melaksanakan upacara-

upacara adat mereka dengan menggunakan sarung dan peci dalam 

pelaksanaan memasuki rumah atau menre’ bola.Dapat disimpulkan bahwa 

bentuk toleransi budaya yang terjadi pada masyarakat tersebut yakni 

masyarakat Bugis mudah diterima dengan baik oleh masyarakat Dayak 

 
 24 Elia Banasip, (40 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Nunukan 27 Agustus 2023. 

 

 25 Salman (40 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Nunukan 25 Agustus 2023. 
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tanpa mengintervensi masyarakatnya, sehingga dapat  melaksanakan 

budayanya masing-masing dan saling menerima antara satu sama lain. 

Masyarakat Bugis dan masyarakat Dayak memiliki hubungan yang 

harmonis, saling memahami  dan menghargai budaya masing-masing. 

2. Kehidupan Keagamaan 

 Agama secara mendasar dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan 

peraturan yang mengatur  hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia 

dengan manusia lainnya dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. 

Istilah agama dalam bahasa sansekerta terdiri dari kosa kata “a” berarti “tidak” dan 

“gama” yang berarti kacau. Jadi kalau kedua kata itu digabungkan maka agama 

berarti tidak kacau. Hal itu mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu 

peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak mengalami kekacauan 

sehingga tetap aman dan damai. 

 Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu 

sistem nilai yang membuat norma- norma tertentu. Norma tersebut menjadi 

kerangka acuan  dalam bersikap dan bertingkah laku agar  sejalan dengan keyakinan 

agama yang dianutnya. Agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia diakui 

atau tidaknya sesungguh manusia sangatlah membutuhkan agama sebagai landasan 

kemanusiaan. 

 Nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang 

untuk mewujudkannya. Nilai dipelajari dari produk sosial dan secara perlahan 

diinternalisasikan oleh individu ke dalam dirinya serta diterima sebagai milik 

bersama.Nilai memiliki tiga tingkatan yaitu perasaan yang abstrak, norma-norma 

moral dan kelakuan. Pertama perasaan digunakan sebagai landasan untuk seseorang 

dalam mengeluarkan keputusan dan menjadi standar tingkah laku. Kedua norma-

norma moral menjadi standar yang berfungsi sebagai kerangka patokan dalam 



64 
 

 
 

berinteraksi. Ketiga kelakuan berperan dalam membentuk kepribadian melalui 

proses pengalaman sosial. Adapun adat istiadat dari pada masyarakat budaya Bugis 

yang sangat menonjol adalah ketika melaksanakan upacara menre’ bola atau 

memasuki rumah, adat yang dilakukan ia menentukan hari baik, mengelilingi 

rumah, menre’ bola, ma’baca baca, barazanji dan menccera’ bola. Proses ini sudah 

mulai tertanam dalam kehidupan masyarakat Bugis. Menurut salah satu informan 

bahwa :  

 

 “Jadi orang Bugis selama disini setiap melaksanakan upacara adat 
seperti halnya menre’ bola mereka tetap membawa budayanya dari 
sulawesi seperti menentukan hari baik, mengelilingi, rumah, 
menre’ bola, ma’baca baca, barazanji dan meccera’ bola ini selalu 
ada disetiap acara dilaksanakan.”26 

 

 Berdasarkan apa yang disampaikan bahwa pentingnya menjaga 

suatu kebudayaan yang dimiliki oleh setiap suku dan budaya yang dimiliki, 

karena pada proses penyesuaian diri pada alam pikiran harus memiliki suatu 

gambaran yang bisa menjadi suatu pendalaman dan tolak ukur untuk bisa 

memahami kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. 

 Pada dasarnya toleransi antar umat beragama merupakan mekanisme sosial 

yang dilakukan manusia dalam menyikapi keberagaman dan pluralitas agama. 

Supaya terciptanya toleransi antar umat beragama,maka diperlukan  adanya 

hubungan sosial yang harmonis  untuk dapat menciptakan interaksi sosial  yang 

dinamis. Adapun sikap toleransi  yang ada dilingkungan masyarakat yaitu : 

a. Memberikan kesempatan pada tetangga untuk menjalani ibadah sesuai 

dengan agamanya. 

b. Mengikuti kegiatan sosial yang ada dilingkungan masyarakat. 

 
 26 Elia Banasip, (40 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Nunukan 27 Agustus 2023. 
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c. Menunjukkan ramah pada tetangga tanpa melihat perbedaan latar belakang 

agama. 

d. Saling tolong menolong dengan masyarakat sekitar ketika ada kegiatan 

keagamaan. 

 Dalam kehidupan beragama sikap toleransi ini sangatlah diperlukan, karena 

dengan sikap toleransi kehidupan antar umat  beragama dapat tetap berlangsung 

dengan saling menghormati dan memlihara kewajiban masing-masing.Toleransi 

merupakan kunci utama dalam membantu seseorang untuk dapat bersosialisasi  

di dunia yang memiliki berbagai perbedaan, hal ini merupakan sesuatu yang 

dapat dipelajari dan diajarkan. Dalam membangun kecerdasan moral utama pada 

pribadi sesorang karena pada dasarnya toleransi terbentuk oleh lingkungan maka 

ada tiga langkah yaitu pertama, mencontohkan dan menumbuhkan sikap 

toleransi, kedua menumbuhkan apresiasi terhadap perbedaan, ketiga menentang 

stereotip dan tidak berprasangka.  

 Ketiga langkah tersebut dapat meningkatkan toleransi seseorang yang 

mewarnai multi etnis dan hidup dengan harmonis. Seperti nilai-nilai toleransi  

dalam agama Islam  ini yang  digunakan untuk mengetahui  seberapa jauh 

efektifitas penanaman nilai toleransi agama dalam pendidikan agama Islam, 

sehingga mendapatkan penanaman nilai universal dalam toleransi beragama, 

sehingga dapat menghargai perbedaan dan dapat hidup dengan harmonis 

bersama umat beragama lainnya.27 

3.Faktor Pendukung 

a. Lingkungan yang baik 

 
 27 Muhammad Yunus , Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama pada pembelajaran 

pendidikan Agama Islam (Studi pada smp negeri 1 Amparita Kec, Tellu Limpoeka Sidrap), Jurnal 

Studi Pendidikan, Vol XV No.2,(2017). h.  170-171. 
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  Adapun lingkungan yang baik adalah sebuah interaksi yang terus 

berlangsung tanpa ada pergesekean antar satu sama lainya, hal ini yang 

kemudian menjadia suatu landasan pada kehidupan yang terjadi di antara 

dua suku tersebut. Setiap interaksi pasti menimbulkan perilaku komunikasi 

yang berbeda-berbeda sehingga faktor yang mendukung dalam proses kedua 

suku tersebut sangat dibutuhkan. Menurut salah satu informan bahwa : 

 

 “Selama saya berada di daerah ini saya tidak pernah terlibat masalah 
kesalafahaman yang bisa merusak hubungan kami, yang namanya 
beda pendapat pasti terjadi namun hal tersebut bisa dibicarakan  baik 
baik tanpa harus terjadi perkelahian, intinya bisa saling menghargai 
antara satu sama lain.”28 

   

  Berdasarkan apa yang disampaikan bahwa lingkungan suku Bugis 

sangat baik dalam komunikasi karena saling menghargai antar satu sama 

lain dan sangat menjungjung tinggi toleransi perbedaan budaya. Dalam 

suatu hubungan hendaknya sikap saling menghargai sangatlah penting. 

 

 

b. Sikap saling menerima perbedaan 

  Adapun budaya yang dimliki oleh suku Bugis yang terus di 

lestarikan yaitu ketika melaksanakan upacara menre’ bola atau memasuki 

rumah,warga yang berasal dari suku Bugis ini tetap menerapkan budayanya 

seperti melaksanakan, ma’baca baca dan ma’ barazanji  inilah yang 

menjadi suatu identitas bagi suku Bugis. Hal tersebut merupakan suatu 

kebudayaan yang menjadi satu perbedaan antara suku Bugis dan suku 

Dayak.  

 
 28Salman (40 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Nunukan 25 Agustus 2023 
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  Adapun budaya daripada masyarakat Dayak itu sendiri juga 

melaksanakan upacara adatnya yakni syukuran atau selametan rumah 

sebelum memasuki rumah barunya, namun dengan pelaksanaan yang 

pastinya berbeda dari budaya masyarakat  Bugis itu sendiri. Hal ini lah yang 

menjadi perbedaan dari dua suku tersebut,  meskipun perbedaan ini ada akan 

tetapi diantara dua suku ini sudah bisa saling menerima antar sesama 

sehingga dapat memahami kebudayaan masing-masing. Menurut salah satu 

informan bahwa : 

  
“Ketika warga disini sudah saling mengenal dan menerima perbedaan 

oleh sebab itu minimnya konflik, meskipun kami disini memiliki 
perbedaan budaya seperti budaya menre’ bola atau memasuki rumah  
orang Bugis itu berbeda  dengan budaya Dayak, hal tersebut tidak 
menjadi persoalan lagi di daerah bahkan berbeda agama kami tetap 
tidak yang saling menjatuhkan.”29 

 

Berdasarkan apa yang disampaikan bahwa kedua Suku yang 

ada sudah saling menerima perbedaan dan menjadi suatu hal yang 

penting dalam menjalin komunikasi antar budaya.Dengan adanya 

penerimaan pada setiap perbedaan kebudayaan pada masing-masing 

pihak, maka proses komunikasi akan berjalan terus menerus. 

Dalam proses komunikasi yang tercipta membuat mereka 

berinteraksi dan sudah saling mengenal serta saling menerima 

perbedaan latar belakang budaya. Tujuan dari sikap saling menerima 

perbedaan ini adalah untuk memudahkan proses antar budaya 

sehingga dapat memahami  kebudayaan masing masing dan dapat 

menciptakan hubungan yang harmonis dan sikap toleransi yang sudah 

mereka ciptakan bersama. 

 
 29 Elia Banasip, (40 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Nunakan 27 Agustus 2023” 
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c. Kemampuan beradaptasi 

  Masyarakat Bugis dan Dayak dalam hubungan harmonis 

dapat dikatakan bahwa keduanya saling memahami dan menghargai 

budaya masing-masing. Proses komunikasi tidak selamanya berhasil 

ataupun efektif dilakukan oleh para pelaku komunikasi. Akan tetapi 

dibutuhkan kemampuan beradaptasi untuk saling mendukung proses 

interaksi antara kedua suku tersebut. Begitupula  yang  dirasakan 

masyarakat dayak,salah satu informan bahwa : 

 

“Kita disini sebagai warga berhubungan baik semua bahkan 
biasa kalau ada acara-acara yang kami lakukan kami juga 
memanggil orang-orang Bugis untuk bergabung sama 
kami-kami, dan mereka juga kalau kami panggil datang 
juga karna yang paling penting di sini adalah  saling 
menghargai walaupun sukunya kami ini berbeda sama 
suku mereka dan bahkan kami berbeda budaya tapi kami 
tetap saling menghargai antara satu sam lain.” 30 

 

Berdasarkan apa yang disampaikan bahwa kemajuan 

toleransi telah menghadirkan suatu melahirkan perdamaian sehingga 

proses komunikasi interaksi menjadi lebih mudah antara kedua suku 

tersebut. Sebagai sesama mahluk ciptaan yang memiliki budaya 

yang berbeda-beda dari setiap suku tidak menjadi hambatan bagi 

masyarakat Bugis dan masyarakat Dayak untuk saling 

berkomunikasi dan berintraksi dengan baik. Hubungan yang terjalin 

antara bapak Elia Banasip dengan masyarakat Bugis sangat akrab 

dan harmonis.Jika dicermati dengan seksama bahwa semangat 

toleransi dan sikap saling mengenal bisa dipotret dari sudut pandang 

Islam dalam surah Al – Hujurat/49 :13 

 
 30 Elia Banasip, (40 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Nunakan 27 Agustus 2023” 
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لَ لتَِ عَارَفُ وْا   اِنَّ يمَٓ         اكَْرَمَكُمْ  ي ُّهَا النَّاسُ اِنََّّ خَلَقْنمكُمْ مِ نْ ذكََرٍ وَّانُْ ثمى وَجَعَلْنمكُمْ شُعُوْبًا وَّقَ بَاۤىِٕ
َ عَلِيْم  خَبِيْ   ىكُمْ اِۗنَّ اللّ م                                                ١٣ عِنْدَ اللّ مِ اتَْ قم

Terjemahannya : 

 
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian 
kami jadikan kamu berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku agar 
kamu saling mengenal.Sesungguhnya yang paling mulia 
diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 
Sungguh Allah mengetahui, Maha teliti.”31

 
 31 Kementrian Agama Islam, “Al-Qur’an”, (Jl.KH.Mas Mansyur No.57 Surabaya 2007), 

h.517. 



 
 

 

70 
 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari pokok masalah dan sub- sub masalah yang telah di teliti 

penulis dengan skripsi ini, dan kaitannya dalam hasil penelitian yang dilakukan 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut 

1. Tradisi menre’ bola atau memasuki rumah merupakan  sebuah kegiatan 

yang memiliki  nilai yang sangat tinggi  bagi kehidupan masyarakat suku 

Bugis ,selain itu bagi masyarakat suku Bugis,tradisi ini merupakan  sebuah 

kegiatan yang penting  dalam menempuh kehidupan baru 

mereka.Disamping itu seiring perkembangan zaman  dan teknologi tidak 

membuat  masyarakat melupakan tradisi ini.Bagi mereka selama mampu 

mendirikan atau membangun rumah baru,maka ia  wajib melaksanakan 

tradisi menre’ bola sebelum menempati rumah tersebut. perubahan. 

2. Tradisi menre’ bola dimulai dari pra pelaksanaan yaitu  pemilihan hari 

baik dan  mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan lalu dilanjutkan 

dengan pelaksanaan yaitu mengelilingi rumah, menre’ bola, ma’baca 

baca,barazanji dan maccera’ bola. 

3. Bentuk toleransi antar budaya dalam tradisi menre’ bola pada masyarakat 

yang terjadi yaitu kehidupan sosial kemasyarakatan, kehidupan keagamaan 

dan faktor pendorong yang didasarkan oleh unsur budaya yang pertama 

lingkungan yang baik, sikapa saling menerima perbedaan dan kemampuan 

beradaptasi. 
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B. Implikasi 

1. Peneliti merekomendasikan kepada jurusan Sejarah Peradaban Islam 

agar penelitian haruslah menjadi bagian penting dalam penelitian 

untuk memperoleh gelar starata satu (S1). 

2. Pemerintah kiranya memberi kebijakan baik berupa material maupun 

nonmaterial agar upacara tradisi menre’bola atau memasuki rumah 

dapat menjadi salah satu budaya yang dapat menarik perhatian para 

budayawan.  

3. Masyarakat kiranya menghargai, melindungi para tokoh adat, agar 

budaya lokal yang turun temurun masih bisa dijaga dan bertahan 

diera medern ini.  

Implikasi yang disebutkan diatas, sekaligus mengandung saran 

sebagai rekomendasi untuk di jadikan cerminan budaya lokal masyarakat 

untuk dijadikan referensi.  
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