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ABSTRAK 

 
Nama 
Nim 
Judul Skripsi 

: 
: 
: 

Abdul Jalil 
40200120090 
Tradisi Mapparoddong Lopi pada Masyarakat Pulau 
Pamantauang Kecamatan Liukang Kalukuang 
Masalima Kabupaten Pangkajene dan Kepilauan 

 

 

 Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dikaji adalah: 1). 
Bagaimana Eksistensi munculnya tradisi Mapparoddong Lopi. 2). Bagaimana 
Peran Sandro dalam tradisi Mapparoddong Lopi dan 3). Bagaimana nilai-nilai 
islam dalam tradisi Mapparoddong Lopi pada Masyarakat Pulau 
Pamantauang Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima Kabupaten Pangkep. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian budaya dan data 
yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (Field research) dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan Historis, pendekatan Agama, 
Pendekatan Sosiologi, Pendekatan dan Antropologi. Adapun metode yang 
digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu; Observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi mapparoddong lopi 
adalah tradisi masyarakat pulau Pamantauang ketika ingin menurungkan 
kapal ke laut. Tradisi ini diartikan sebagai do’a keselamatan, meminta doa 
keselamatan kepada Allah baik pada saat mendorong kapal kelaut maupun 
pada saat kapal berada dilautan. Perang saddo dalam tradisi ini sangat 
dibutuhkan, dimana saddo berperan penting dalam menentukan waktu yang 
baik dan memimpin prosesi mapparoddong lopi. Dalam pelaksanaan tradisi 
mapparoddong lopi tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Tradisi ini 
dilakukan ketika ada kapal baru yang siap diturungkan kelaut. Dalam 
melakukan tradisi ini terlebih dahulu menyiapkan kapal, menentukan waktu, 
dan proses pelaksanaan tradisi ini dimulai dengan pembacaan Barzanji, 
setelah pembacaan barzanji dilanjut dengan ritual-ritual seperti; Mapposi’ 
lopi, Mattolloi lopi, Maannai lomo masarri, dan membacakan sholawat pada 
saat kapal didorong kelaut. Adapun nilai-nilai islam yang terkandung dalam 
tradisi ini adalah nilai Musyawarah,  Nilai Religius, Nilai Gotong royong Nilai 
Kesederhanaan dan Nilai Ekonomi. 

 Implikasi dari penelitian ini 1). Untuk melestarikan kebudayaan 
memang seharusnya dilakukan penelitian demi terjaganya nilai-nilai luhur 
dengan konsep budaya. 2). Dalam penelitian ini diharapkan kepada 
masyarakat Pulau Pamantauang untuk senantiasa melestarikan dan menjaga 
budaya atau tradisi yang sudah ada di daerah kita, sehingga dapat menjadi 
Icon daerah dan memperkaya kearifan lokal. 3). Mahasiswa khusus jurusan 
Sejarah Peradaban Islam agar tetap aktif untuk melakukan penelitian 
lapangan dan mengembangkan kompetensinya tentang nilai-nilai luhur 
kebudayaan yang lebih maju.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan merupakan hal yang bersifat universal dan dimiliki oleh 

semua orang sesuai dengan corak kebudayannya masing-masing. Garis 

kebudayaan memberikan nilai dan makna bagi kehidupan manusia. Dengan 

melihat kesukuan, bangsa, atau ras seseorang, seseorang dapat dengan 

mudah mendefinisikan manusia dari berbagai perbedaan. Namun, tidak ada 

yang dapat membantah fakta bahwa manusia adalah makhluk budaya dalam 

sejarah. Oleh karena itu, kebudayaan dianggap memiliki peran yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia.1 Berdasarkan pemahaman ini penulis 

menyimpulkan bahwa kebudayaan secara umum merupakan aturan dalam 

kehidupan manusia yang memberikan nilai dan makna dalam hidup setiap 

orang sesuai dengan kebudayaannya sendiri. 

Manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat, karena 

manusia merupakan bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri. Salah satu 

makhluk tuhan yang paling sempurna adalah manusia, yang menciptakan dan 

melestarikan kebudayaan mereka sendiri secara turun temurun.2 Hampir 

semua tindakan manusia adalah produk kebudayaan kecuali sifat naluri 

manusia yang tidak termasuk bagian dari kebudayaan. Tindakan manusia 

yang berupa kebudayaan yang dibiasakan dengan cara belajar seperti proses 

internalisasi, sosialisasi, dan akulturasi. Oleh karena itu, kebudayaan 

                                                         
1Via Nandasari, “Makna Tradisi Makkuliwa Lopi Dalam Mayarakat Mandar Di 

Kecamatan Bannggae Kabupaten Majene”, Skripsi. (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Makassar, 2021), h. 1 

2Mahdayeni. Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman 
Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan. Jurnal Manajemen Pendidikan 
Islam (Jambi: IAI Nusantara Batanghari, 2019) h. 154 
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bukanlah entitas yang tetap dan monolotik sebaliknya, ia dapat berubah 

sesuai dengan kondisi sosial yang sedang berlangsung. sebagaimana yang di 

katakan Van Peursen, budaya harus diperlakukan seperti kata kerja daripada 

kata benda. Maksudnya, meskipun tradisi, budaya suatu masyarakat akan 

tetap berubah.3 

Kebudayaan sangat penting bagi masyarakat untuk berkembang dan 

terintegrasi melalui tradisi dan kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat. 

Tradisi ini pada dasarnya merupakan warisan dari nenek moyangnya dan 

merupakan bagian dari budaya lokal.  

Budaya lokal atau tradisi ini merupakan salah satu bagian dari 

kebudayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi dapat 

didefinisikan sebagai kebiasaan adat yang telah diwariskan secara turun 

temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat atau dapat 

didefinisikan sebagai penilaian atau keyakinan bahwa cara-cara yang telah 

ada sebelumnya adalah yang paling baik dan benar.4 Secara terminologi 

tradisi berasal dari bahasa Inggris, tradition yang artinya diteruskan atau 

kebiasaan. Dalam arti lain, tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak 

lama dan merupakan bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, 

biasanya negara, daerah, atau suku.  

Umumnya masyarakat yang memiliki budaya yang kental tidak pernah 

terlepas dari yang namanya tradisi. Seiring berjalannya budaya, tradisi juga 

akan tetap dijalankan sebagai mana mestinya. menurut kepercayaan orang-

orang terdahulu bahwa mengesampingkan tradisi sama halnya dengan 

                                                         
3 Rusmin Tumaggor, dkk, Ilmu social dan Budaya Dasar (Cet 1; Kencana,: Jakarta, 

2010), h.17 
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 1543 
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mengundang bala, sehingga tradisi yang telah dijalankan dari tahun ketahun  

susah dihilangkan. Hal inilah yang menjadi kepercayaan orang-orang yang 

ada di kepulauan Pangkep yaitu pulau Pamantauang.  

Pulau Pamantauang merupakan suatu daerah bagian dari Kecamatan 

Liukang Kalukuang Masalima yang ada di Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan atau yang biasa disingkat dengan sebutan kepulauan Pangkep. 

Masyarakat pulau Pamantauang semuanya beragama Islam yang mempunyai 

kegiatan dan pekerjaan sebagai nelayan yang setiap harinya mencari ikan dan 

mengarungi laut untuk menghidupi kelurganya. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Allah Swt. Q.S an-Nahl/ 16:14 

تَخْرجُِوْا مِنهُْ حِليَْةً تلَبْسَُوْنََاَۚ  تسَ ْ يْ سََذرَ البَْحْرَ لِتَأكُُُْوْا مِنهُْ لحَْمًا طَرِيًّا وذ ِ وَهُوَ الَّذ
  وَترََى الفُْلَْْ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتبَْتغَُوْا مِنْ فضَْلِِٖ وَلعََلذكُُْ تشَْكُرُوْن 

Terjemahnya: 

Dan Dia-lah yang Menundukkan lautan (untukmu), agar kamu  
dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, (dan dari 
lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. 
Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar 
kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu 
bersyukur.5 

Menurut tafsir Ibnu Katsir Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa 

huwallażī sakhkharal-baḥra lita`kulụ min-hu laḥman ṭariyyaw tentang laut 

yang luas dengan ombaknya yang gemuruh, dia telah menundukkannya. Allah 

menyebutkan pula karuniaNya kepada hamba-hambanNya, bahwa dia telah 

menundukkan laut untuk mereka sehingga mereka dapat mengarunginya,  

dia telah menciptakan padanya ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar, lalu 

menghalalkannya bagi hamba-hamba Nya untuk dimakan dagingnya, baik 

                                                         
5 Departemen Agama, Al-Qur’an Tajwid dan terjemahan (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2012) h.268 
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dalam keadaan hidup  maupun telah mati, baik mereka dalam keadaan tidak 

ihram maupun sedang ihram. wa tastakhrijụ min-hu ḥilyatan talbasụnahā 

artinya Allah telah menciptakan padanya mutiara-mutiara dan berbagai 

macam perhiasan yang berharga, serta memudahkan bagi hamba-hambaNya 

dalam mengeluarkannya dari tempatnya untuk perhiasan yang mereka pakai. 

wa taral-fulka mawākhira fīhi artinya Allah telah menundukkan laut untuk 

mengangkut kapal-kapal yang membelah jalan melaluinya. wa litabtagụ min 

faḍlihī wa la'allakum tasykurụn dan supaya kalian mencari (keuntungan) dari 

karunia-Nya dan supaya kalian bersyukur, yakni mensyukuri nikmat-nikmat-

Nya dan kebajikan yang diberikan- Nya. 6 

Berbicara mengenai tradisi di pulau Pamantauang tidak terlepas dari 

peran serta masyarakat yang menjadi objek atau pelaku sebuah tradisi. 

Tradisi mapparoddong lopi ini adalah salah satu tradisi atau ritual yang 

dilakukan masyarakat pulau Pamantauang sebelum menurunkan kapal ke 

laut, tradisi mapparoddong lopi ini merupakan tradisi yang mengadakan 

acara syukuran atau ma’baca (dalam Istilah Mandar) ketika ada sebuah 

perahu baru yang jadi. Sebelum di turunkan kelaut dipanjatkan do’a guna 

untuk mendapat keselamatan dalam setiap perjalannya di laut. Baik 

keselamatan bagi yang memakai maupun bagi perahu itu sendiri. 

Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk jamuan antara kapal dengan 

pengguna kapal agar supaya dapat pula bersahabat langsung dengan 

berbagai macam jenis iri’ (angin) dan lembong (Ombak). Berdasarkan 

pengertian diatas, penulis mengemukakan bahwa dalam tradisi 

mapparoddong lopi tersebut di lakukan oleh masyarakat pulau Pamantauang 

sebagai bentuk rasa syukur karena telah mempuyai kapal baru. 

                                                         
6 Tafsir Ibnu katsir online.com, Tafsir surah An-Nahl Ayat 14, 2015 
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Oleh karena itu, penulis ingin menyelidiki tradisi lokal seperti 

mapparoddong lopi di pulau Pamantauang, Kecamatan Liukang Kalukuang 

Masalima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Menurut penulis judul ini 

penting untuk dikaji karena merupakan tradisi lokal. Penulis juga 

menemukan sesuatu yang menarik pada masyarakat pulau Pamantauang 

ketika ingin menurunkan kapal ke laut terlebih dahulu melakukan tradisi 

yang mencermingkan keyakinan yang sudah di wariskan secara turun 

temurun. Dengan alasan ini penulis melakukan penelitian di pulau 

Pamantauang Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan.. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk unsur budaya dalam 

tradisi mapparoddong lopi di pulau Pamantauang Kecamatan Liukang 

Kalakuang Masalima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?. Untuk 

melakukan penelitian yang lebih fokus, melakukan analisis yang lebih 

mendalam dan menemukan solusi untukl masalah,  maka penulis menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi tradisi mapparoddong lopi pada masyarakat pulau 

Pamantauang Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan.? 

2. Bagaimana peran saddo lopi dalam proses pelaksanaan Tradisi 

mapparoddong Lopi Pada Masyarakat pulau Pamantauang Kecamatan 

Liukang Kalukuang Masalima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.? 
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3. Bagaimana Nilai-nilai Islam dalam Tradisi mapparoddong lopi Pada 

Masyarakat Pulau Pamantauang Kecamatan Liukang Kalukuang 

Masalima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tradisi 

mapparoddong lopi yang ada di pulau pamantauang tersebut. Agar 

penelitian ini lebih rinci maka akan mendeskripsikan tentang bagaimana 

eksistensi mapparoddong lopi, peran sandro dalam pelaksanaan tradisi 

mapparoddong lopi dan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi 

mapparoddong lopi, dengan tujuan untuk memperjelas arah dan batasan 

penelitian. 

2. Deskripsi Fokus 

Tradisi mapparoddong lopi merupakan salah satu tradisi yang 

sering dilaksanakan di beberapa daerah khususnya daerah  pesisir. Hal 

ini juga yang sering terjadi di pulau Pamantauang Kecamatan Liukang 

Kalukuang Masalima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Setiap 

masyarakat yang memiliki kapal pastinya pernah melaksanakan tradisi 

mapparoddong lopi. Tradisi mapparoddong lopi dilaksanakan oleh 

masyarakat setiap memiliki kapal baru. Dimana, kapal ini awalnya 

dikerjakan didaratan dan setelah rampung maka akan didorong ke laut 

(mapparoddong lopi). Dalam proses tradisi mapparoddong lopi tentu di 

awali dengan pembacaan mantra-mantra dan berbagai sesajian yang 

disiapkan. Dalam beberapa riwayat ada yang menyebuitkan bahwa ritual 

ini bagaikan bayi yang baru lahir dimuka bumi ini, yang kemudian perlu 
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diadakan acara syukuran, orang Mandar menyebutnya Mappadai Toyang. 

Sama halnya dengan kapal yang baru jadi atau apapun yang dianggap 

istimewa haruslah terlebih dahulu diadakan acara syukuran sehingga 

mendapatkan berkah dari Allah Swt. Tradisi ini adalah warisan dari 

nenek moyang yang di anggap wajib dilaksanakan pada saat menurunkan 

kapal ke laut. 

Dalam tradisi ini, penentuan hari untuk melaksanakan tradisi 

juga tidak sembarang hari, dikalangan masyarakat pulau Pamantauang 

ada yang namanya putika/petunjuk dan bilangan-bilangan hari untuk 

penentuan hari-hari yang baik untuk memulai sebuah sesuatu.  Hal ini 

biasanya dilakukan oleh seorang tukang kapal yang biasa disebut 

Saddo/Ustadz dan di anggap dapat mengetahui hari yang baik untuk 

melaksanakan tradisi mapparoddong lopi. Selain itu, pihak keluarga juga 

terkadang ikut dalam musyawarah untuk menentukan hari pelaksanaan 

kegiatan tersebut7. Dalam pelaksanaan tradisi ini terlibat seorang 

Saddo/Ustadz yang bertindak sebagai pembaca do’a dan yang di 

bacakannya adalah dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim 

dan di akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbilalamin.  

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah kajian untuk menemukan tukisan 

yang berkaitan dengan judul penelitian. Kajian pustaka ini adalah 

tahapan dalam menyusun penelitian dan  membantu peneliti untuk 

mencari informasi atau literatur lain yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk mengetahui 

apakah penelitian ini telah dibahas atau penelitian ini berbeda dari 

penelitian sebelumnya. Sebagian besar literatur digunakan sebagai 

                                                         
7Abdul Hafid. upacara tradisional massorong lopi di desa tapango kabupaten polman 

di sulawesi barat. Jurnal .h.163 
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referensi untuk penulisan penelitian ini. Ada beberapa literatur yang 

digunakan sebagai bahan rujukan penulisan penelitian. 

1. Via Nandasari. “Makna tradisi Makkuliwa Lopi dalam masyarakat 

mandar di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene” Skripsi 

(Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar,2021). Skripsi 

ini membahas mengenai tradisi Makkuliwa Lopi pada masyarakat 

Mandar di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Tradisi ini 

sudah sangat melekat pada masyarakat Mandar khusunya di 

Kecamatan Banggae, dalam tradisi ini mereka melakukan kuliwa 

yaitu menyeimbangkan sebuah kapal yang telah jadi yang siap 

diturunkan ke laut. Dalam tradisi ini juga diadakan acara syukuran 

dipanjatkan doa guna memperoleh keselamatan dalam setiap 

perjalanannya selama mengarungi lautan. Adapaun persamaan 

dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai meminta doa 

keselamatan kepada Allah Swt. Adapun perbedaan dari penelitian 

ini adalah, Skripsi ini membahas  tentang makna yang terkandung 

dalam Makkuliwa lopi (menyeimbangkan Kapal). 

2. Abdul Hafid. “Upacara Tradisional Massorong Lopi di Desa 

Tapango Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat” Jurnal. 

Dalam jurnal ini membahas megenai tradisi Massorong Lopi 

(Mendorong kapal ke sungai). Dalam tradisi ini mereka 

mendorong kapal-kapal kecil ke sungai sebagai bentuk penolak 

bala’ yang berisikan berbagai makanan sebagai sesajian. Dalam 

kegiatan ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan persembahan 

perahu-perahu kecil yang di atasnya terdapat berbagai macam 

makanan untuk dihanyutkan ke sungai dengan maksud kanyutnya 

perahu kecil itu, seperti halnya musibah yang keluar dari diri 

seseorang. Dan ketika mereka juga tidak melaksanakan ritual ini 
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mereka mempercayai adanya bala yang datang sebagaimana nenek 

moyang mereka dahulu. Persamaan dari penelitian ini yakni sama-

sama membahas tentang mendorong kapal dan adapun 

perbedaannya dalam penelitian yang diatas adalah lebih mengara 

untuk penolak bala’ lokasinya yang berbeda, dimana masyarakat 

polman melakukan tradisi ini di sungai. 

3. Nugraha Adyana J. “Makna Tradisi Mappadai Toyang di Kelurahan 

Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju” Skripsi. 

(Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar 2020). Skripsi ini 

membahas mengenai tentang tradisi Mappadai Toyang 

(Menaikkan Anak ke Ayunan) dimana dalam tradisi ini mereka 

melakukan acara perayaan atau peringatan seperti orang dewasa 

yang memasuki rumah barunya. Dalam hal ini mereka melakukan 

sebuah acara syukuran ma’baca dalam bahasa Mandar. Ayunan 

merupakan simbol rumah yang bermakna sebagai tempat tinggal 

sang anak kelak. Persamaan dari penelitian ini sama- sama 

melakukan sebuah acara syukuran atau dalam istilah Mandar 

acara Ma’baca. Adapaun perbedaannya adalah Skripsi ini 

membahas tentang tradisi mappadai toyang sebagai tempat atau 

rumah barunya bagi bayi.  

4. Arhamarrahim. “Tradisi Makkuliwa Lopi Pada Masyarakat Mandar 

Balanipa Dalam Perspektif Islam”, Jurnal (Universitas Islam Negeri 

Makassar, 2022). Dalam jurnal ini membahas mengenai tradisi 

tentang Makkuliwa Lopi dalam perspektif Islam. Tradisi yang baik 

tentu memberikan dampak yang baik pula. Tradisi tersebut 

dipandang boleh dalam agama Islam. Begitu pula dari sudut 



10 
 

 

pandang Islam, sebagaimana Al-Qur’an telah menjelaskan 

kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri. Sebab, nilai-nilai yang 

terkandung dalam sebuah tradisi dipercaya akan mendatangkan 

kebaikan. Persamaan dari penelitian  ini adalah sama-sama 

membahas tentang nilai-nilai Islam. Dan adapun perbedaannya 

adalah penelitian diatas lebih mengara pada hukum-hukum Islam. 

5. Amirullah. “Upacara Adat Pattorani di Kepulauan Masalima 

Kabupaten Pangkep” Skripsi. (Makassar: Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar 2020). Skripsi ini membahas mengenai 

upacara Pattorani di Kepuauan Masalima, tradisi ini sudah sangat 

melekat pada masyarakat kepulauan masalima, mereka melakukan 

upacara ini sebelum melakukan penangkapan telur ikan terbang di 

laut. Oleh sebab itu para nelayan pattorani ketika melakukan 

upacara tradisi mereka sangat berhati-hati apa yang telah 

dianjurkan dan menghindari segala pantangan pada saat 

melakukan penangkapan telur ikan terbang di laut. Persamaan 

dari penelitian ini adalah sama-sama melakukan sebuah acara 

sebagai bentuk meminta doa keselamatan karena yang akan dilalui 

nantinya adalah lautan lepas yang memiliki banyak hal-hal gaib. 

Perbedaannya adalah skripsi di atas membahas tentang bagaimana 

upacar pattorani yang ada dikepulauan Masalima.  

6. Muhammad Amrullah “Representasi Makan Simbolik dalam Ritual 

Perahu Tradisional Sandek Suku Mandar di Sulawesi Selatan” 

Skripsi. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

2015). Penelitian skripsi ini berfokus pada ritual pembuatan 

perahu tradisional sandek yang terdiri dari tiga tahap yaitu ritual 
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ritual proses awal pembuatan perahu, proses pembuatan perahu 

dan setelah pengerjaan perahu atau upacara peluncuran. Dalam 

penelitian ini berupa pengharapan akan keselamatan dan 

kemudahan  perjalanan dilautan dalam mencari rezeky. Persamaan 

dari penelitian ini sama-sama membahas tentang pengharapan 

akan keselamatan ketika berada dilautan. Dan adapun perbedaan 

dari skripsi ini adalah lebih mengara pada makna simbolik dan 

pembuatan perahu sandeq. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas dengan pokok masalah 

yang dikaji adalah bentuk unsur budaya dalam tradisi 

mapparoddong lopi di pulau Pamantauang Kecamatan Liukang 

Kalukuang Masalima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah munculnya 

tradisi mapparoddong lopi pada masyarakat pulau 

Pamantauang Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran 

Sandro dalam proses pelaksanaan tradisi mapparoddong lopi 

pada masyarakat pulau Pamantauang Kecamatan Liukang 

Kalukuang Masalima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.  

c. Untuk mengetahui dan menganalisis nilai-nilai Islam dalam 

tradisi mapparoddong mopi pada masyarakat pulau 
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Pamantauang Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima 

kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

2. Kegunaan penelitian 

Salah satu kegunaan dari penelitian yang dibahas dalam tulisan 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap 

dapat meningkatkan pengetahuan tentang Sejarah Peradaban 

Islam mereka berharap temuan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sumber dan referensi untuk penelitian 

masa depan yang akan mempelajari tradisi, khususnya tradisi 

mapparoddong lopi dan topik lainnya.8   

Hasil penelitian terkait tradisi mapparoddong lopi 

pernulis berharap dapat memberoikan suatu pengetahuan 

baru bagi para membaca khususnya dilakangan pulau 

Pamantauang terkait dengan nilai-nilai islam dari tradisi yang 

sering mereka lakukan. Sehingga masyarakat yang sering 

melakukan tradisi ini tidak hanya mengikuti tradisi nenek 

moyang atau leluhurnya tetapi dapat mengerti terkait nilai-

nilai Islam yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi ini.  

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini penulis berharap semoga budayawan 

mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Terutama kepada 

                                                         
8Riskayanti, “Upacara Adat Pattorani di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten 

Takalar”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)  h.3  
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pemerintah setempat untuk memprioritaskan aspek tertentu 

untuk kemajuan budaya masyarakat.9 Dengan adanya tradisi 

ini penulis berharap masyarakat yang biasa melakukan tradisi 

ini dapat menjaga dan melestarikan kebudayaannya. Bahkan 

dengan mengetahui nilai-nilai keislaman peneliti berharap 

tradisi ini dapat meningkatkan kualitas iman dan taqwa 

kepada Allah Swt. 

                                                         
9 Riskayanti, Upacara Adar Pattorani di Kecamatan Galesong selatan Kabupaten 

Takalar. Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin makassar, 2018) h. 9 
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BAB II  

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep kebudayaan dan Tradisi 

1. Kebudayaan Lokal 

Kebudayaan identik dengan kearifan lokal yang berarti 

pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi yang 

digunakan oleh masyarakat lokal untuk menyelesaikan masalah dan 

memenuhi kebutuhan mereka. Agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, 

teknologi, interaksi, bahasa dan komunikasi sosial. Dan seni adalah 

sistem yang menyediakan kebutuhan masyarakat.1 Selain itu, memiliki 

pemahaman, program, kegiatan, dan pelaksanaan yang relevan untuk 

mempertahankan, memperbaiki dan mengembangkan kebutuhan 

komponen. 

Menurut E.B Tylor seorang antropolog, budaya adalah sistem 

kompleks yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 

hukum, adat istiadat, keterampilan dan perilaku yang dimiliki setiap 

manusia sebagai anggota masyarakat.2  Dalam hal ini, budaya terkait 

dengan dengan segala sesuatu yang ada pada manusia termasuk 

sistem kehidupan, pola keselarasan dengan alam dan diakhiri dengan 

kebiasaan yang terus berlangsung hingga hari ini. Sedangkan menurut 

Nawari Ismail, beliau mengatakan bahwa budaya lokal adalah semua 

konsep, tindakan, dan hasil dari aktivitas manusia dalam suatu 

kelompok masyarakat pada tempat tertentu. 

                                                         
1Muh. Ilham, Budaya Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan 

Sarak (Makassar: Alauddin Universsity Prees 2013), h. 18 
2 Alo Liliweri, “Pengantar Studi Kebudayaan” (Bandung : Nusa Media, 2014) h.4 
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Budaya lokal secara alami tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat serta disepakati dan menjadi pedoman bersama. Oleh 

karena itu sumber budaya lokal tidak hanya terdiri dari nilai-nilai, 

tradisi, dan hasil dari aktivitas tradisional atau warisan nenek moyang 

masyarakat setempat, sumber budaya lokal juga mencakup semua 

komponen atau unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat serta 

menjadi ciri khas atau hanya berkembang dalam masyarakat 

tertentu.3 

Istilah budaya menurut Koentjaraningrat menjelaskan tentang 

pengertian budaya itu berasal dari bahasa Sansakerta yaitu budhayah 

yang merupakan bentuk plural (jamak) dari budhi yang berarti budi 

atau akal.4 sehingga kebudayaan dapat didefinisikan sebagai hal- hal 

yang berkaitan dengan budi dan akal. Dengan cara ini, kebudayaan 

dapat didefinisikan sebagai suatu sistem gagasan atau tindakan yang 

dilakukan oleh semua orang.  

Kebudayaan mencakup semua hal yang didapat atau dipelajari 

oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan selalu 

berubah seiring dengan gerak manusia, yang ditunjukkan oleh 

berbagai macam kreatifitas atau inovasi yang dibutuhkannya. Semua 

ciri-ciri yang dimiliki manusia untuk melakoni kebudayaan tersebut 

dianggap sebagai ciri khas mereka. 

Ciri-ciri budaya lokal dapat dikenali dalam bentuk 

kelembagaan sosial yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kelembagaan 

                                                         
3 Nawari Ismail, “Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal”, (Bandung: Lubuk 

Agung, 2011) h. 43 
4 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (Gramedia pustaka 

Utama,Jakarta, 2004 ) h. 137 
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sosial ini adalah ikatan sosial bersama anggota masyarakat hal ini 

ditunjukkan dengan orientasi untuk memenuhi kebutuhan lembaga 

tersebut. Bentuk kelembagaan sosial dapat di jumpai dalam sistem 

gotong royong. Dimana gotong royong merupakan ikatan hubungan 

tolong menolong diantara masyarakat desa. Budaya lokal mengandung 

nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi dan solidaritas antar 

warga masyarakat yang hidup dalam komunitas yang sama.  

2. Unsur-unsur Kebudayaan 

Kebudayaan suatu negara terdiri dari komponen-komponen yang 

mencakup semua aspek masyarakatnya. Menurut Melville J. 

Herskovits menyatakan dalam buku Soerjono Soekan bahwa ada 4 

(empat) unsur utama kebudayaan, yaitu: 

1) Alat-alat teknologi 

2) Sistem ekonomi 

3) Keluarga  

4) Kekuasaan politik5 

Seorang antropologi yang ahli bernama Bronislow Malinowski 

menyebutkan kebudayaan dalam 4 unsur yaitu: 

1) Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para 

anggota  masyarakat 

2) Organisasi Ekoniomi 

3) Alat-alat lembaga atau tugas pendidikan; perlu di ingat bhawa 

keluarga lah yang merupakan lembaga pendidikan yang 

utama 

4) Organisasi kekuatan.6 

                                                         
5 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 153 
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Selain beberapa unsur kebudayaan yang disebutkan oleh para 

ilmuwan di atas, Konjaraningrat juga membaginya menjadi dalam 7 

bagian, yaitu: 

1) Bahasa; yaitu alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi 

satu sama lain baik lisan maupun tulisan. 

2) Sistem pengetahuan; suatu yang tidak terlihat, tetapi sangat 

mempengaruhi perilaku manusia. 

3) Organisasi Sosial; Organisasi ini terdiri dari sistem kesatuan hidup 

manusia dan sistem kenegaraan yang telah dipelajari 

memungkingkan manusia mengkoordinasikan perilaku mereka 

dengan tindakan orang lain. 

4) Sistem peralatan dan teknologi; kebutuhan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dengan pelayanan. 

5) Sistem mata pencaharian; terdiri dari berburu dan meramu, 

perikanan, bercocok tanam, peternakan dan kemudian 

berkembang menjadi perdagangan, pengusaha, dan lain 

sebagainya. 

6) Sistem religi; yaitu mencakup keyakinan tentang tuhan, dewa, roh, 

halus dan alam akhir. Jenis lain termasuk upacara, tradisi yang 

kadang-kadang bersifat musiman, dan juga diangggap sebagai 

benda-benda suci dan benda-benda keagamaan. 

7) Kesenian; istilah yang mengacu pada ekpresi hasrat manusia yang 

menghasilkan keindahan, seperti dari kesusatraan, relief, seni 

instrumen, seni lukis dan seni gambar.7 

                                                                                                                                                          
6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 153 
 
7 Koenjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 165 
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3. Pengertian Tradisi 

Tradisi berasal dari kata latin tradition yang berarti diteruskan 

atau kebiasaan. Namun, dalam penelitian sederhana, itu adalah suatu 

yang telah terjadi sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu 

kelompok masyarakat. Ini juga merupakan identitas dari aktivitas 

komunitas masyarakat yang mengandung unsur religi. Oleh karena itu, 

tradisi masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan 

sosial, budaya dan agama.8 

Tradisi atau kebiasaan dapat didefinisikan sebagai sesuatu 

yang telah dilakukan sejak lama, dan telah menjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyarakat. Hal yang paling penting dari 

sebuah tradisi adalah bahwa kebiasaan dapat diwariskan dari generasi 

ke generasi melalui informasi yang sudah ada dari generasi 

sebelumnya.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tradisi didefinisikan 

sebagai kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga didefinisikan sebagai 

pendapat atau keyakinan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan 

hal yang paling baik dan benar.9 Oleh karena itu jika ada kegiatan yang 

dilakukan oleh sebuah tradisi yang telah dilestarikan dari generasi ke 

generasi , maka tradisi tersebut dapat hilang atau bahkan punah.  

                                                         
8 Goenawan Monoharto dkk, seni tradisional Sulawesi selatan (Cet. III; Lamacca 

Press: Makassar, 2005), h 5 
9Via Nandasari, “Makna Tradisi Makkuliwa Lopi dalam masyarakat mandar di 

kecamatan banggae kabupaten majene”, skripsi  (Makassar : UIN Alauddin Makassar,2021), h. 
11 
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Tradisi yang telah dibudayakan akan mempengaruhi moral dan 

akhlak seseorang. Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang sudah 

ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelopok 

masyarakat, biasanya dari negara, kebudayaan, aktu atau agama yang 

sama. Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam 

masyarakat manusia yang secara otomatis mempengaruhi tindakan 

dan reaksi orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Tradisi adalah bagian dari budaya masyarakat sebagai cara 

untuk mempertahankan kehidupan masyarakat. Dengan 

menggunakannya, hubungan antara individu akan harminos dan 

sistem kebudayaan akan kokoh. Tradisi masyarakat akan tumbuh 

dan berkembang sesuai lingkungan sosialnya..10 Tradisi yang paling 

pentimg adalahiformasi yang ditransfer dari generasi ke generasi 

secara tertulis dan lisan, karena tanpanya tradisi tidak akan bertahan 

lama. 

Tradisi ini tidak selalu ada aturan tertulis yang jelas dan 

menyertai adat istiadat masyarakat yang telah berkembang dari 

generasi ke generasi. Namun bermanifestasi secara lisandalam 

tindakan rutin seseorang. Untuk memahami dan memahami sebuah 

tradisi, seseorang harus melalui proses pembelajaran, bahkan ikut 

serta dalam ritualnya, karena disitulah nilai yang sangat mendalam 

dirasakan ketika ikut serta dalam pelaksanaan tradisi. 

                                                         
10Sutrisno.”Tradisi Ma’udu masyarakat dikelurahan manjang kecamatan tamalatea 

kabupaten jeneponto (suatu tinjauan budaya islam)”, Skripsi (UIN Alauddin Makassar :2015) 
h. 20 



20 
 

 

Tradisi adalah sesuatu yang kita pahami, yang kita terima dan 

yang mempengaruhi cara kita berperilaku dalam kehidupan kita. 

Tradisi adalah suatu lingkaran dimana tradisi tertentu berubah 

menjadi tradisi yang lebih dinamis, yang mempertahankan 

kesadaran historis dan praktis.11 Fakta sejarah merupakan tradisi 

sebagai salah satu ekspresi budaya dalam mempertahankan denyut 

nadi kehidupannya kadang tarik menarik dengan agama.  

Setiap agama dan tradisi selalu menghadapi sebuah problema 

diantara keduanya. Dengan kenyakinan bahwa dia adalah makhluk 

yag menciptakan tuhan di dunia ini dan menyingkirkannya sebagai 

khalifa manusia untuk mengatur kehidupannya di sini, tradisi 

menjadi komponen dari pola pikir manusia.  

B. Hubungan Agama dan Budaya 

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan agama dan budaya 

selalu ada dan selalu berhubungan. Di mana mereka saling 

mempengaruhi, agama mempengaruhi budaya dan budaya 

mempengaruhi agama .12 Pengalam dan pengetahuan tentang agama 

dapat mempengaruhi agama dan budaya secara unik. Meskipun 

keduanya tidak dapat dipisahkan. Bermasyarakat dan berkelompok 

adalah dasar dari kebudayaan. Pandangan dan cara hidup yang 

berbeda diperlukan dalam kehidupan kelompok.  

                                                         
11 Riskayanti, “Tradisi Pattorani di Desa Palalakkang Kecamatan GalesongKabupaten 

Takalar”, Skripsi, ( Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018),  h. 11 
 
12 Mahfud, A.G.. Hubungan Agama dan budaya. Tawshilah: jurnal sosial Keagamaan 

Dan Pendidikamn Islam 2019 
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Budaya dijaga dan dipelihara serta dikembangkan oleh orang-

orang yang mempunyai akal dalam hidup berkelompok yang terdiri 

dari kehidupan sosial. Agama memiliki dimensi supnaratural dan 

menawarkan ajaran tentang perspektif duniawi yang menyeluruh. 

Selain itu, kata kebudayaan dapat mengacu pada semua aspek 

kehidupan manusia seperti filsafat, hukum, moral, ekonomi, teknologi 

seni dan ibadah.13 

C. Konsep Kebudayaan Islam dan Nilai-nilainya 

1. Konsep kebudayaan Islam 

Salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia adalah 

kebudayaan Islam. Menurut Sidi Gazalba, kebudayaan islam adalah 

cara berfikir dan cara hidup taqwa dengan menempuh jalan syariat, 

menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Al-qur’an dan As-

sunnah atau hadist menggariskan prinsip-prinsip tertentu yang 

ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, akal mengatur kehidupan 

melalui naqal. Dengan kata lain kegiatan kebudayaan pada dasarnya 

berasal dari akal, tetapi naqal adalah prinsip yang dianut dalam 

kegiatan tersebut. Cara pelaksanaannya didasarkan pada asas yang 

ditentukan dan digariskan oleh naqal. Jadi, karya manusia dalam 

kebudayaan Islam adalah cara melakukan sesuatu yang selalu 

berubah, sementara prinsipnya berasal dari allah Swt. Dan tidak 

pernah berubah. 14 

                                                         
13 Nurlina, “Upacara Adat Pattorani di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten 

Takalar”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015)  h. 25 
14 Tadjab,dkk, dimensi-dimensi studi Islam op.,cit., 199. h. 312 



22 
 

 

Dalam islam, kebudayaan sangat penting karena berfungsi 

untuk membumikan ajaran-ajaran utama sesuai dengan situasi dan 

kebutuhan manusia. Orang yang memiliki akal budi diharapkan 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan kebudayaan yang tinggi, 

yang pada gilirannya akan melahirkan peradaban yang lebih tinggi. 

Sebuah struktur masyarakat yang baik adalah tanda dari peradaban 

yang tinggi di antara mereka. Kebudayaan Islam didasarkan pada 

metode ilmu pengetahuan dan kemampuan rasio yang tidak 

tercerabut dari akal ajaran Islam. Karena semuanya dilandasi pada 

nilai-nilai ajaran islam yang agung, kebudayaan Islam akan mampu 

memberikan nilai spiritualitas kepada pelakunya.15 

Secara umum istilah kebudayaan mengacu pada semua karya 

manusia yang berkaitan dengan kedalaman bentuk . kebudayaan 

adalah tempat atau wadah dimana hakikat manusia berkembang.16 

Pengembagan diri (kebudayaan) adalah hubungan antara hakikat 

manusia. Beberapa faktor seperti lokasi, waktu, dan kondisi sosial 

sering mempengaruhi perkembangan budaya menghasilkan 

kebudayaan khusus, seperti kebudayaan Islam, kebudayaan Timur dan 

kebudayaan Barat. 

Kebudayaan berasal dari oleh akal budi jiwa manusia atau hati 

nurani. Kebudayaan ini selalu menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang 

diyakini, dirasa dan diharapkan untuk menghasilkan kebaikan. Oleh 

karena itu, kebudayaan atau peradaban yang menggambarkan prinsip-

                                                         
15 Suparno, “Keterkaitan kebudayaan islam dengan karakter orang jepang”. E-journal 

Undip. 2013. 
16Ahmad, Irfan. “Modul pembelajaran pendidikan Agama Islam (Kebudayaan islam)”.  

E-learning universitas Esa Unggul. 2019 
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prinsip ini juga disebut peradaban. Selain itu, kebudayaan atau 

peradaban yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama Islam juga 

disebut sebagai peradaban Islam.  

Dalam ajaran Islam, wakyu yang harus membimbing tindakan 

hidup semua orang, termasuk olah akal dan budi nurani. Akal budi 

nurani manusia memiliki keterbatasan dan dipengaruhi oleh 

pengalaman. Baik pengalaman pribadi masyarakat lingkungannya. 

Pengalaman hidup mempengaruhi akal budi nurani manusia. 

Pengalaman pribadi dengan masyarakat disekitarnya. Jika aktifitas 

akal budi nurani manusia dimanifestasikan dalam kebudayaan atau 

peradaban tertentu dianggap bermanfaat bagi masyarakat yang 

melahirkannya, hal itu tidak selalu benar dalam pandangan 

masyarakat lain. 

Oleh karena itu, karena kebutuhan manusia yang terbatas, Allah 

telah menurungkan wahyu untuk membimbing akal budi nurani 

manusia sejak lahir agar tidak berkembang menjadi peradaban atau 

budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal 

dan berdampak negatif pada masyarakat kelompok tertentu. Al-

qur’an, wahyu terakhir yang diberikan Allah kepada rasulullah 

Muhammad Saw. Berfungsi sebagai petunjuk dan pembimbing. 

Menjaga nilai-nilai universal yang berlaku bagi manusia dan 

memberikan toleransi terhadap perlindungan tradisi atau peradaban 

tertentu.  .17 

                                                         
17 Ahmad, Irfan. Modul pembelajaran pendidikan Agama Islam (Kebudayaan islam).  

E-learning universitas Esa Unggul. 2019 
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Peradaban islam disebut sebagai nilai-nilai tuhan yang 

didasarkan pada perkembangan kebudayaan, Jadi fungsi agama 

semakin jelas. Karena keterbatasan dalam memecahkan masalah-

masalah kehidupannnya sendiri, perkembangan dan dinamika 

kehidupan manusia sendiri terhambat. Jadi, bimbingan wahyu 

diperlukan. Kebudayaan dan peradaban manusia akan terus 

berkembang, baik dalam hubungan sesama manusia maupun dengan 

lingkungannya.  

 

2. Nilai-nilai Islam dalam Budaya Lokal 

Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan 

dengan agama-agama yang datang sebelumnya, banyak masyarakat 

dan khususnya bagi para pelajar yang acuh tak acuh dengan sejarah 

negara, apalagi sejarah peradaban Islam. Dewasa ini mereka hanya 

memandang sejarah sebagai dongen yang membosankan untuk 

didengar, padahal sejarah, apalagi Sejarah Peradaban Islam sangat 

penting bagi kita semua. 

Adapun nilai-nilai islam dalam budaya yang perlu kita ketahui 

antara lain adalah : 

1) Menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan islam yang 

merupakan buah karya kaum muslimin dimasa lalu. 

2) Memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para 

ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Membangun kesadatan generasi muslim akan tanggung 

jawab terhafap kemajuan dunia islam. 

4) Memberikan pelajaran kepada generasi muslim dari setiap 

kejadian untuk mencontoh atau meneladani dari perjuangan 

para toko di masa lalu guna untuk perbaikan diri dalam diri 
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sendiri, masyarakat, lingkungan negerinya serta demi Islam 

pada masa yang akan datang.  

5) Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan 

prestasi yang telah diraih unat terdahulu. 

Banyak tradisi indonesia yang bernuansa islami biasanya tradisi 

tersebut dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar misalnya 

perayan menyambut maulid nabi dan ada juga perayaan yang 

dimaksudkan untuk memperingati perjuangan penyebaran ajaran 

Islam. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan riset. Penelitian 

merupakan langkah atau upaya yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan ilmiah. Posisi penelitian menempati peran yang sangat strategis 

dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, objek-objek yang dapat diteliti 

secara ilmiah dan dapat diterima pada rana akademik adalah objek-objek 

yang bersifat logis. Artinya hubungan sebuah akibat merupakan hal mutlak 

yang harus ada dalam sebuah riset ilmiah. 

A. Jenis dan Lokasi penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif untuk melakukan penelitian budaya. Lebih tepatnya penelitian ini 

menggambarkan atau menceritakan peristiwa atau gejala yang akurat. 

Penelitian ini menggunakan penelitian data kualitatif, yang merupakan jenis 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku individu yang diamati. Penelitian kualitatif juga merupakan jenis 

penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik (Angka dan 

pengukuran) untuk memperoleh data.1 

Selain itu, penelitian ini menggunakan kedua jenis penelitia dalam 

mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan penelitian field Research 

atau penelitian lapangan dan library Research atau penelitian perpustakaan. 

Field Resesarch atau penelitian lapangan adalah jenis penelitian dimana 

peneliti turun langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data yang 

akan diperoleh dan hasil, Library Research yaitu penelitian mengumpulkan 

                                                         
1 Suryana, “Metodologi Penelitian” : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan 

kualitatif (Cet II : UPI: Bandung, 2010), h. 10  
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data melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku atau karya ilmiah 

yang relevan dengan penelitian sebagai bahan pendukung. 

2. Lokasi penelitian 

 

 

Gambar 1.1 Peta Pulau Pamantauang 

Fokus penelitian ini dilaksanakan di pulau Pamantauang Kecamatan 

Liukang Kalukuang Masalima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun 

alasan yang menjadikan peneliti memilih pulau pamantauang sebagai lokasi 

penelitian karena orang-orang di sana terus melestarikan budaya dan adat 

istiadat nenek moyang mereka yang wajib dilakukan  sebadai persyaratan 

sebelum menurungkan kapal delaut. Yang di dalamnya masih terdapat 

praktek-praktek tertentu yang mengarah kepada kesyirikan yang tidak sesuai 

dengan ajaran agama islam sehingga perlu dikaji dan diteliti. 

B.  Pendekatan Penelitian 

Beberapa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti diantaranya 

sebagai berikut: 
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1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis adalah pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian, dimana pendekatan ini mengajak seseorang memasuki keadaan 

sebenarnya yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi si masyarakat. 

Pendekatan historis sangat penting dalam mengungkap sejarah terkait tradisi 

mapparoddong lopi.2  

2. Pendekatan Agama  

Agama adalah suatu bentuk kepercayaan yang dilakukan oleh setiap 

orang sebagai hamba dengan melakukan beberapa ritual untuk lebih 

mengenal tuhannya.3 Pada akhirnya agama juga dianggap sebagai 

kepercayaan sehingga ritual keagamaan digunakan untuk menjelaskan 

keagamaan masyarakat. Dengan melihat tempat nilai-nilai budaya Islam dan 

lokal dalam tradisi mapparoddong lopi pendekatan agama ini akan 

memberikan dasar untuk perbandingan agama dan tradisi. 

3. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang menganggap memiliki 

hubungan yang sosial sangat erat antara individu dan kelompok .4 Dalam 

pendekatan ini peneliti melakukan riset dengan melihat bagaimana 

hubungan sosial antara individu dengan kelompok sehingga lebih muda 

dalam melakukan pengumpulan data.  

4. Pendekatan Antropologi 

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan 

kebudayaannya. Orang-orang yang hidup bersama membentuk masyarakat 

yang menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang 

tidak memiliki kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan yang tidak 

                                                         
2 Abuddin Nata,  “Metodologi Study Islam”  ( Cet. XVII ;Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010) h. 48 
3 Saddriana, “Tradisi Makkuliwa Lopi pada masyarakat mandar kecamatan banggae 

kabupaten majene”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020) h. 41 
4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,(Cet. 43; Jakarta PT Raja Grafindo 

persada, 2002) h. 149 
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didukung dan diwadahi oleh masyarakat.5 Melalui pendekatan ini diharapkan 

mampu melihat bagaimana tradisi mapparoddong lopi dari sudut pandang 

manusia yang di dalammnya terjadi nilai-nilai islam. Kebudayaan yang sudah 

menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat terkhusus pada 

masyarakat pulau Pamantauang. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber yang berasal dari informan langsung baik 

dari sumber primer maupun dari sumber sekunder yang relevan dengan 

penelitian. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari hasil 

pengamatan secara langsung seperti mewawancarai informan6. Dalam 

penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung kepada salah satu masyarakat 

pulau Pamantauang atau kepala tukang (pembuat kapal) yang dianggap lebih 

paham tentang tradisi Mapparoddong Lopi. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai 

istansi yang relevan dengan penelitian ini. Sumber-sumber yang dimaksud 

berupa jurnal, koran, buku kata-kata yang diterbitkan oleh organisasi swasta 

dan pemerintah. 

D. Metode Pengumpulan Data 

metode pengumpulan data adalah salah satu cara untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang akurat dengan menggunakan metode pengumpulan 

data, dan adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                         
5 Soerjono. Soekanto,  Sosiologi Suatu Pengantar, h. 149 
6 Nasruddin, “Molalaleng Kearifan Lokal MAsyarakat Bugis Tolotang di Kabupaten 

Sidenreng Rappang”, Disertasi, (Makassar, UIN Alauddin Makassar) h. 59 
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1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan objek yang diteliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan 

dalam penelitian.7 Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung 

terhadap gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat, tingkah laku 

masyarakat saat melakukan mapparoddong lopi 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data melalui tanya jawab atau percakapan. Wawancara 

adalah cara untuk mendapatkan informasi dari sumber data langsung. Dalam 

kasus ini, informan yang diwawancarai benar-benar memahami 

mapparoddong lopi seperti yang biasanya terjadi selama wawancara dimana 

interaksi antara pewawancara dan informan memiliki konsekuensi tertentu.8 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian dibutuhkan data yang akurat dan menjadi 

pendukung suatu kebenaran. Peneliti mengumpulkan dokumen gambar dan 

dokumen lisan yang berkaitan dengan penelitian, untuk memperoleh data 

yang akurat.9 

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan 

data agar proses lebih mudah dan hasil lebih baik. Dengan kata lain, lebih 

teliti, menyeluruh dan terorganisir sehingga mudah di olah. Alat utama untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah manusia sebagai 

peneliti. Untuk memastikan bahwa data yang mereka peroleh adalahvalid, 

peneliti sendiri bertanggung jawab untuk mengumpulkan dengan 

                                                         
7 Djam’an satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 105 
8 Muhammad  Alif Tiro, Instrumen Penelitian Sosial Keagamaan (Cet. 1, Makassar ; 

Andira publisher, 2005), h. 114 
9 Amirullah, “Upacara Adat Pattorani di kepulauan masalima kabupaten pangkep”, 

Skripsi (Uin Alauddin Makassar, 2020), h. 32 
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mengajukan pertanyaan, meminta, mendengarkan dan mendapatkan 

informasi dari orang-orang yang mereka wawancarai. Untuk mendapatkan 

data lapangan, peneliti munggunakan intrumen penelitian sebagai berikut, 

yaitu: 

1. Instrumen Interview   

Interview merupakan metode yang ditawarkan oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi dikenal sebagai wawancara. Metode ini dikenal 

sebagai pedoman wawancara. Dalam prosesnya, wawancara dilakukan secara 

bebas atau tidak terstruktur. Ini berarti pewawancara bebas dapat 

menanyakan apapun kepada narasumber tanpa membaa lembar pedoman. 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen wawancara digunakan karena 

memiliki kemampuan untuk mengungkap informasi lintas waktu berkaitan 

dengan masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Data yang 

dikumpulkan dari wawancara juga dapat di akses secara terbuka menyeluruh 

dan tidak terbatas. Sehingga dapat menghasilkan informasi yang lengkap. 

2. Instrumen Observasi 

Instrumen observasi adalah sebuah penelitian yang didefinisikan 

dalam penelitian ini yaitu memusatkan perhatian pada suatu objek dan 

menggunakan seluruh panca indera untuk mengumpulkan data. Observasi 

adalah pengamatan langsung melalui pendengaran dan penglihatan. Dalam 

penelitian ini, objek penelitian yang diamati secara langsung melalui 

pedoman observasi rekaman gambar dan rekaman suara.  

3. Intrumen Dokumentasi 

Kata dokumentasi berasal dari kata dokumen, dalam penelitian 

kualitatif, dan dokumentasi dalam penelitian ini merupakan penyempurna 

dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dalam melakukan 

dokumentasi peneliti menyelidiki objek tertulis seperti dokumen buku, 

majalah, dan lainnya.  
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pada metode pengolahan dan analisis data adalah penulis mengolah 

dan menganalisis hasil temuan dari data yang dikumpulkan menggunakan 

metode yang diterapkan. Beberapa metode pengolahan data  sebagai berikut: 

1.  Langkah-langkah Analisis Data 

a. Pengumpulan data, adalah proses pengumpulan data di 

lapangan yang akan digunakan untuk menemukan solusi 

masalah penelitian. 

b. Reduksi data, adalah proses analisis untuk memilih, 

memusatkan perhatian, mengingatkan dan membat abstraksi 

seluruh data yang dikumpulkan dari seluruh catatan 

lapangan, hasil dari wawancara dan pengkajian dokumen. 

Analisis data yang menajamkan mengharapkan hal-hal 

penting menggolongkan, mengarahkan dan mebuang yang 

tidak diperlukan sehingga dapat membuat kesimpulan yang 

bermakna. Dengan demikian data yang diperoleh melalui 

pengkajian dokumen wawancara dikumpulkan dipilih, 

dikumpulkan dan disimpulkan tanpa menghilangkan nilai 

data itu sendiri.  

c. Penyajian data, dalam teknik analisis data adlaah tahap 

dimana mengumpulkand ata disusun secara sistematis dan 

mudah dipahami untuk menghasilkan suatu kesimpulan. 

Penyajian data dapat berupa naratif (berbentuk catatan 

lapangan) 

d. Penarikan Kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam teknik 

analisis data. Ketika semua data telah direduksi dan disajikan 

secara utuh tahap akhir dalam teknik analisis data di sebut 

penarikan kesimpulan. Teknik ini dilakukan untuk menyetujui 

hasil penelitian. 
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2. Metode Pengumpulan data  

a. Metode Induktif, metode  pengolahan data dimana masalah 

yang khusus didahului kemudian kepada masalah yang 

bersifat umum 

b. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data dengan mengambil 

masalah-masalah yang umum kemudian beralih kepada 

masalah yang khusus. 

c. Metode Komparatif, yaitu membandingkan perspektif, antara 

satu masalah dengan masalah yang lain kemudian mengambil 

suatu kesimpulan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Pulau Pamantauang 

1. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Pamantauang adalah sebuah pulau kecil yang tergabung dalam 

wilayah pemerintahan Desa Pammas (Pamantauang, Masalima dan 

Saliriang). Pulau ini merupakan pulau terluar Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan, yang terletak diperairan selat Makassar dan berbatasan 

dengan pulau Kalimantan. Secara astronomis pulau ini terletak di titik 

koordinat 5110.4 BT. Pada dasarnya penduduk di pulau ini mayoritas 

beretnis Mandar yang mengakibatkan bahasa yang digunakan dalam 

aktivitas sehari-hari adalah bahasa Mandar.   

Pulau ini dikelilingi oleh lautan lepas sehingga mayoritas mata 

pencaharian masyarakat di wilayah ini adalah seorang nelayan. 

Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan  umumnya menggunakan 

berbagai alat tangkap seperti jaring, kail dan lainnya. Ikan yang 

didapatkan juga beragam mulai dari ikan kecil sampai ikan besar seperti 

sunu’ yang memiliki harga yang fantastis yang berkisar 500.000/ekor. 

Jam kerja yang digunakan juga beragam, terkadang seorang nelayan 

berangkat dari rumah sekitar jam 2 subuh namun ada juga yang 

berangkat siang atau sore. Jam keberangkatan nelayan berpengaruh 

terhadap hasil tangkapan ikan yang didapatkan. Maksudnya, jika seorang 

nelayan berangkat subuh dengan jarak tempuh yang ingin dicapai sedikit 

lebih jauh maka ikan yang diperoleh biasanya ikan sunu’ dan 

semacamnya.  Namun, jika nelayan berangkat pagi, siang atau sore 

mereka biasanya menangkap ikan yang sederhana seperti ikan tongkol, 

boronang dan semacamnya. Jika musim teduh hasil tangkapan ikan 

nelayan biasanya berkisar 500.000-1.000.000/hari. hal ini menjadikan 

ekonomi masyarakat pulau pamantauang sedikit lebih stabil.  
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Terkait dengan kebudayaan yang ada, pulau pamantauang 

merupakan salah satu desa yang kaya akan budayanya. Kebudayaan yang 

dimaksudkan meliputi nilai-nilai dalam masyarakat seperti kepercayaan, 

adat istiadat, sistem pencaharian dan lain sebagainya. Kebudayaan inilah 

yang mendorong adanya tradisi Mapparoddong Lopi  yang semakin 

berkembang bahkan ditengah gempuran perkembangan teknologi yang 

semakin pesat. Masyarakat percaya bahwa konsep dan adat istiadat yang 

dilakukan dalam tradisi Mapparoddong Lopi diyakini dapat memberikan 

keselamatan pada saat diturunkan ke laut dan saat nelayan berangkat 

untuk mencari ikan.   

2. Kondisi agama dan pendidikan 

Agama yang dianut masyarakat pulau pamantauang seratus persen 

beragama islam. Namun demikian, hal tersebut tidak menghalangi 

masyarakat untuk tetap percaya pada sesuatu hal yang gaib. Kepercayaan 

mereka tentang hal-hal gaib sudah mendarah daging dan kini telah 

diturunkan kepada anak-anak mereka. Meskipun wilayah kepulauan ini 

terbilang cukup kecil namun penduduk yang tinggal lumayan padat 

dengan total tempat peribadatan/Mesjid ada 3 dan Mushallah sebanyak 

satu.  

Pendidikan adalah hal terpenting bagi kita karena setiap orang 

berhak atas pendidikan dan berharap untuk terus berkembang dalam 

bidang pendidikan. Dan masyarakat pulau pamantauang terbukti cinta 

akan pendidikan. Hal ini didukung dengan banyaknya sarjana-sarjana 

muda dari pulau tersebut yang insyaAllah dapat meningkatkan 

perekonomian pulau Pamantauang.  Masyarakat pulau Pamantauang 

tidak kenal lelah dalam menuntut ilmu. Total bangunan sekolah yang 

berdiri di wilayah ini sebanyak 2 tingkatan Sekolah Dasar, 3 tingkatan 

Sekolah Penengah Pertama dan 1 tingkatan Sekolah Menengah Atas.  
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B. Eksistensi tradisi mapparoddong Lopi pada Masyarakat Pulau 

Pamantauang Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

1. Pengertian tradisi Mapparoddong Lopi 

Di indonesia banyak sekali bentuk-bentuk dan corak kebudayaan 

yang senantiasa dilestatikan. Salah satunya diantaranya, tradisi 

mapparoddong lopi yang dilaksanakan oleh masyarakat Pulau 

Pamantauang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat Pulau 

Pamantauang ketika ingin menurunkan kapal kelaut. Dengan demikian 

tradisi mapparoddong lopi adalah tradisi menurunkan kapal kelaut. 

Secara etimologi mapparoddong lopi merupakan gabungan dari 

dua kata yang berasal dari bahasa Mandar yaitu mapparoddong berarti 

menurunkan dan Lopi berarti kapal1. Kapal tersebut merupakan alat 

transportasi yang digunakan oleh masyarakat Pulau Pamantauang dalam 

mencari ikan dilaut. Dan kapal tersebut juga biasa dipakai sebagai alat 

penyebrangan dari pulau kepulau bahkan sampai kedaratan (Sulawesi, 

Jawa, Kalimantan, Sumatra, Papua dan lainnya). 

Tradisi mapparoddong lopi adalah salah satu ritual atau radisi 

yang dipertahankan dan masih dilestarikan oleh masyarakat Pulau 

Pamantauang. Tradisi mapparoddong lopi ini dilakukan oleh masyarakat 

Pulau Pamantauang sebelum menurunkan kapal kelaut. Dalam tradisi ini 

masyarakat Pulau Pamantauang mengadakan sebuah acara syukuran 

yaitu Ma’baca-baca (dalam istilah Mandar) ketika sebuah kapal baru 

yang telah jadi dan siap untuk diturungkan kelaut. Tradisi ini dilakukan 

sebagai bentuk meminta doa keselamatan kepada Allah Swt. Baik pada 

saat kapal tersebut didorong turun kelaut maupun pada saat kapal 

tersebut mengarungi lautan. Dan tradisi ini juga dilakukan sebagai  

jamuan antara kapal dan pengguna kapal dengan laut sebagai tempat 

                                                         
1 Abdul Hafid, “Upacara tradisional Massorong lopi di desa tapango kabupaten 

Polman di sulawesi Barat”. Jurnal Pangandereng, Volume 4. No 1,  h. 161 
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mengaiz rezeky dan laut sebagai tempat yang akan ia lalui, agar kiranya 

dapat pula bersahabat langsung dengan jenis iri’(angin) dan lembong 

(ombak). 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa 

dalam tradisi mapparoddong lopi adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakat  Pulau Pamantauang sebelum menurunkan kapal ke 

laut. Dengan mengadakan acara  ma’baca sebagai bentuk meminta doa 

keselamatan kepada Allah Swt. Tradisi ini juga dilakukan sebagai  bentuk 

ungkapan rasa syukur bagi pemilik kapal, karena kapal tersebut telah 

selesai dibuat dan siap untuk diturungkan kelaut dan bagi pemilik kapal 

juga sangat bersyukur karena memiliki kapal baru.  

2. Eksistensi tradisi Mapparoddong Lopi 

Tradisi mapparoddong lopi adalah tradisi yang masih dilestarikan 

dan dipertahankan oleh masyarakat pulau Pamantauang. Tradisi ini 

dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Pamantauang ketika ingin 

menurunkan kapal kelaut. Tradisi mapparoddong lopi dalam kaitannya 

dengan ritual masyarakat pulau Pamantauang adalah doa keselamatan. 

Doa ini dimaksud agar tatanan kehidupan baik di darat maupun di laut 

senantiasa berada dalam keselamatan, karena masyarakat Pulau 

Pamantauang menyakini bahwa di laut memiliki penghuni yang 

senantiasa di hargai sehingga setiap dalam perjalanan kapal berada 

dalam lindungan allah SWT. Bagi masyarakat pulau Pamantauang yang 

pekerjaannya mayoritas nelayan atau dilautan yang dimana pekerjaan 

dilautan itu merupakan pekerjaan berat karena mengarungi lautan 

ombak yang besar serta angin kencang yang bisa mengancang 

keselamatan.  

Tradisi merupakan sesuatu hal yang sangat berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat. ini muncul dan berkembang di masyarakat yang 

kemudian dipengaruhi tradisi. Tradisi adalah kebiasaan sakral yang 
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dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan diwariskan secara 

turun temurun hingga sekarang. Hal ini berkaitan dengan teori yang 

dikemukankan oleh shill bahwa tradisi merupakan segala sesuatu yang 

disalurkan dan diwariskan dari masa lalu hingga masa kini.2 

Dalam kehidupan masyarakat tentu tidak lepas dari kebiasaan adat 

istiadat, setiap manusia pasti memiliki budaya, kebiasaan dan keyakinan 

mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa semua anggota 

masyarakat telah bersatu dan menjalangkan kehidupan sosialnya seperti 

yang telah terlihat di masyarakat pulau Kecamatan Kalukuang Masalima 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Salah satu tradisi yang ada di pulau Pamantauang adalah tradisi 

mapparoddong lopi, dimana tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan 

oleh orang-orang terdahulu ketika ingin menurungkan kapal kelaut dan 

tradisi ini masih dilestarikan dan dipertahankan masyarakat pulau 

Pamantauang hingga sekarang, serta tradisi ini tidak menetu waktu 

pelaksanaannya. Seperti yang dikemukakan salah satu informan yang 

bernama Paman Doni bahwa; 

Di’e tradisi mapparoddong lopi, tradisinna masaraka’ to 
pammattauang, mappongaui tau di’e tradisie  mua diang bomo lopi 
baru nani paroddong naong di le’bo, anna di’e tradisi addangi 
menentu wattunna dipirang pai nani pongau, intinna mua diang 
bomo lopi pura tiyama anna namalami naniparoddong anna  
makappai toi battu, ya naniparoddong mi tia naong di le’bo. 

Artinya:  

Tradisi mapparoddong lopi ini, merupakan tradisi masyarakat 
pulau Pamantauang, dalam melaksanakan tradisi ini ketika ada 
kapal baru yang siap diturunkan kelaut, dan tradisi ini tidak 
menentu waktunya kapan dilaksanakan, intinya ada kapal yang 

                                                         
2 Shils dalam piotr Sztompka, The Sosiology Of Social Change, terj. Alimandan, 

Sosiologi Perubahan Sosial, (Edisi 1, Cet. Ke 6, Jakarta: Prenada, 2011), h. 70. 
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selesai dikerjakan dan sudah bisa untuk diturunkan dan waktunya 
juga sudah bagus, saatnya untuk menurunkan ke laut.3 

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tradisi 

mapparoddong lopi adalah tradisi masyarakat pulau pamantauan yang 

dilakukan ketika ada kapal yang selesai dikerjakan dan siap untuk 

diturungkan kelaut. dalam pelaksanaan tradisi mapparoddong lopi tidak 

menentu waktunya kapan dilaksanakan, tradisi ini dilakukan ketika 

sudah ada kapal yang sudah selesai dikerjakan dan sudah siap untuk 

diturunkan kelaut.  

Tradisi mapparoddong lopi adalah tradisi yang dilakukan oleh 

orang-orang terdahulu dimana asal dari pelaksanaan tradisi ini. 

Masyarakat pulau pamantauang mengambil dari orang yang pertama kali 

membuat kapal yaitu Nabi Nuh As. Dimana Nabi Nuh membuat kapal 

diatas gunung pada musim kemarau. Dalam tradisi mappaoroddong lopi 

sama halnya dengan tradisi membuat rumah sama-sama asalnya 

mengambil dari Nabi. Dalam melaksanakan tradisi ini hanya semata-

mata meminta doa keselamatan kepada Allah Swt. Yakni selamat pada 

saat diturungkan kelaut dan selamat pada saat mengarungi lautan. 

Sebagaimana yang di utarakan oleh saddo lopi  yakni Saharudding/Pp. 

Muammil terkait tradisi mapparoddong lopi, menyatakan bahwa; 

Di’e tradisi mapparoddong lopi tradisinna anu napongau 
toripirang bongi, mua diang bomo lopi pura tiyama anna malami 
naniparoddong. Assalna di’e mapparoddong lopi maala pole di 
Nabi Nuh i tau, karana inabi Nuh ditia makkelopi meddolo, 
sittengang le’bai di pappapiangang sapo sanging ma ala pole di 
Nabi i tau, karana inabi ibrahim ditia mappapia meddolo ka’ba. 
Mappongaui tau di’e tradisie namerau-raui tau do’a assalamakang 
lao dipuang, anna mepasalamai puang niulu naong lopi anna  
nipakei di’e lopi labba lao.  

 

                                                         
3 Paman Doni, (45 tahun) Tukang Lopi, wawancara , Lingkungan Kampung Pondo’ 

Pulau Pamantauang, Senin 12 Februari 2024. 
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Artinya: 

Tradisi mapparoddong lopi ini adalah tradisinya orang-orang 
terdahulu, ketika ada kapal yang sudah dikerjakan dan sudah siap 
untuk di turungkan. Asalnya tradisi mapparoddong lopi ini kita 
mengambil dari Nabi Nuh, karena Nabi Nuh lah yang pertama kali 
mempunyai kapal, sama halnya dengan pembuatan rumah kita 
mengambil juga dari Nabi, karena Nabi Ibrahim lah yang pertama 
kali membuat ka’ba. Dalam melaksanakan tradisi ini semata-mata 
meminta doa keselamatan kepada Allah Swt. Agar supaya Allah 
memberikan keselamatan pada saat mendorong kapal ke laut dan 
pada saat  memakai kapal pergi kesuatu tempat.4 

Mapparoddong lopi merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu 

yang sampai sekarang masih tetap dilaksanakan. Menurut penuturan 

Saharudding/Pp. Muammil bahwa tradisi ini merupakan tradisinya orang 

terdahulu, asal kebiasaan ini mengambil dari nenek moyang yaitu nabi 

Nuh, karena nabi Nuh lah yang pertama kali membuat kapal. Dalam 

melakukan tradisi ini hanya semata-mata meminta doa keselamatan 

kepada Alah SWT. Agar Allah memberikan keselamatan pada saat kapal 

didorong kelaut dan pada saat memakai kapal kesuatu tempat. 

Tradisi mapparoddong lopi adalah tradisi yang sejak dulu ada 

kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi 

yang masih dipertahankan dan dilestarikan hingga sekarang.  Keyakinan 

masyarakat pulau Pamantauang pada sosok kedua Nabi penguasa laut 

yaitu Nabi Nuh dan Nabi Khidir. Yang merupakan Nabi Nuh pertama kali 

membuat kapal di atas gunung dan Nabi Khidir yang dianggap sebagai 

pemimpin dan penguasa lautan, bahkan  makhluk-makhluk halus yang 

ada dilautan berada pada naungan kekuasaan Nabi Khidir. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh narasumber Muammil/P. Tuo, menyatakan 

bahwa; 

                                                         
4 Saharudding/ Pp. Muammil, (50 tahun) Saddo Lopi, Wawancara, Lingkungan 

Kampung Pondo’ Pulau Pamantauang, Senin  12 Februari 2024 
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Masaraka’ torini di pammattauang makanyangi mua diang dio di 
le’bo makhluk halus/gaib anu i’da mala naita matanna tau. Dini di 
pammattaung  iyari di’o niala Nabi yang di agungkan mua dioi tau 
dilolangang, yaitu Nabi Nuh rajana lopi anna Nabi Khidir rajana 
le’bo. Iyamo tu’u masaraka’ torini mua laoi di lolangang anna 
makkiringi sura’ Fatihah selain Nabi Muhammad Saw. Inabi Khidir 
tu’u nakiringang anna Nabi Nuh. Anna harusi ni issang inna 
engeanna inabi Khidir dio di le’bo.  

Artinya: 

Masyarakat dipamantauang percaya bahwa di laut itu ada 
makhluk gaib yang tidak bisa diliat dengan kasat mata manusia. Di 
pamantauang, Nabi yang di agungkan ketika sementara diperjalan, 
yaitu Nabi Nuh sebagai Penguasa kapal dan Nabi Khidir sebagai 
penguasa laut. Maka dari itu masyarakat di sini ketika 
diperjalanan ingin mengirim suratul fatihah selain kepada Nabi 
Muhammad Saw. Yakni kepada Nabi Khidir dan Nabi Nuh. Dan kita 
harus mengetahui dimana posisi Nabi Khidir pada saat di lautan.5 

Dalam konteks kepercayaan masyarakat pulau Pamantauang 

terhadap adanya penguasa laut inilah, tradisi mapparoddong lopi 

bertujuan untuk meminta perlindungan dan keselamatan kepada Allah 

SWT. Yang dipresentasikan kepada Nabi Khidir sebagai penguasa laut, 

agar terhindar dari marabahaya seperti hantu laut, badai dan lainnya.  

Serta untuk memperoleh berkah atau barakka’. Masyarakat pulau 

Pamantauang menyakini jika tidak melaksanakan tradisi mapparoddong 

lopi, hanya menurunkan biasa saja kapal, maka akan ada sesuatu yang 

akan terjadi  dan dapat merisaukan hati. Seperti yang diungkapkan oleh 

narasumber Saharudding/Pp. Muammil, bahwa;  

Di’e tradisi mapparoddong lopi mua addangi nilakukan sagga 
niuluri naong di le’bo, biasai diang sesuatu abala’ bassa tallang mi 
lopi lao dilolangang, karaemi masinana, tappa boccor lopi addang 
ni issang apa saba’, massemi meuya’ lopi niulu naong,  
pangamanna baling-baling karae’, ya tattai diang mahalangi 
sesuatu anna addangi karu-karuang jalanna. Iyamo di’o 
mapparoddong lopi tau supaya nawengangi tau assalamakan 

                                                         
5 Muammil/ P. Tuo, (30 tahun) wawancara , Lingkungan Kampung Pondo’ Pulau 

Pamantauang, Senin 12 Februari 2024 
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puang alla taala. pokoknya do’a tappadi, anna addangi macoa 
pappenading mua diang lopi baru sagga nani ulu naong, addangi 
niparoddong macoa-coa. Mappongaui tau di’e  tradisie melo’di tau 
diang barakkana lopi nipake.  

Artinya: 

Tradisi mapparodong lopi ini ketika tidak dilakukan cuman di 
dorong saja  turun kelaut, biasanya ada suatu cobaan, salah 
satunya kapal tenggelam ketika diperjalanan, mesinnya rusak, 
tiba-tiba kapal bocor tidak tau apa penyebabnya, kapal susah 
untuk bergerak pada saat didorong kelaut, pengaman baling-
baling rusak dan selalu ada yang menghalangi sesuatu, supaya 
kapal ini tidak baik. Maka dari itu tradisi mapparoddong lopi  agar 
supaya Allah memberikan keselamatan. Pokoknya doa ji saja . dan 
tidak enak di rasa ketika ada kapal baru langsung di dorong saja 
turun, tidak diturunkan dengan baik-baik. Dengan melakukan 
tradisi ini kita mau ada berkahnya kapal yang kita pakai.6 

Dari pemaparan Saharudding/ Pp. Muammil, peneliti mengetahui 

bahwa tradisi Mapparoddong lopi adalah tradisinya masyarakat 

Pamantauang yang dilakukan sejak dulu ketika ingin menurunkan kapal 

di laut. Jika tradisi ini tidak dilakukan, maka akan ada sesuatu atau 

musibah yang terjadi dan menimpah kapal pada saat didorong kelaut 

maupun ketika dilautan. Seperti yang pernah terjadi rusaknya pengaman 

baling-baling kapal, kapal tidak bisa di bergerak pada saat didorong 

kelaut dan kapal yang tenggelam karena tidak melakukan mapparoddong 

dengan baik, bagian perahu memiliki kerusakan seperti rusaknya mesin, 

kapalnya bocor dan lain sebagainya. mapparoddong lopi dilakukan 

sebagai do’a keselamatan baik pada saat didorong turung kelaut, maupun 

pada saat berada di tengah lautan. Dan rasanya tidak baik jika ada perahu 

baru yang mau diturunkan kelaut tidak melakukan do’a, karena alangkah 

baiknya jika dipanjatkan do’a keselamatan dan doa keberkahan baik pada 

saat didorong ke laut maupun pada saat kapal itu digunakan.  

                                                         
6 Saharudding/ Pp. Muammil, (50 tahun) Saddo Lopi, Wawancara, Lingkungan 

Kampung Pondo’ Pulau Pamantauang, Senin  12 Februari 2024. 
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Salah satu masyarakat yang sempat saya berbincang-bincang 
tentang tradisi mapparoddong lopi  bahwa ketika tradisi ini tidak 
dilaksanakan tidak adaji pengaruhnya hanya saja berbeda ketika 
melakukan beberapa ritual dan tidak melakukan apa-apa hanya 
mendorong saja turun kelaut. Sebagaimana yang diutarakan oleh Pak. 
Jamil mengatakan bahwa;  

Sebenarnya Di’o tradisi mapparoddong lopi addang nipongau, 
addang to’o pengaruhnya cuman seiyya sagga marrerei lao, jari 
makanyang borami seiyya, naua tallangi lopimmu apa addangi 
muparoddong macoa-coa lopimmu naong, sagga mu ului. Tapi iya 
rio kan anu pura mejjari pappoelo’na puang,. Tapi makanyangi tia 
tau mua addangi sittengang niparoddong macoa-coa naong anna 
sagga niulu biasa naong, apa mua niparoddong macoa-coai naong 
nameraumi tia tau assalamakang lao di puang allahu subhanahu 
wataala. Mua niului naong anna nipake labba lao.  

Artinya: 

Sebenarnya tradisi mapparoddong lopi tidak dilaksanakan, tidak 
ada pengaruhnya, cuman masyarakat hanya mencari-cari sesuatu 
yang menyebabkan, jadi orang-orang percaya, kapal tersebut 
tenggelam karena tidak diturungkan dengan baik, hanya didorong 
saja ke laut. Dan semua sudah menjadi kehendak Allah SWT. Akan 
tetapi kita percaya bahwa tidak sama ketika didorong kapal ke 
laut dengan baik dan hanya di dorong dengan biasa saja, dan 
apabila didorong dengan baik  maka kita akan meminta doa 
keselamatan kepada allah SWT. Baik pada saat didorong turun ke 
laut maupun pada saat kapal itu dipakai.7 

Adapun menurut penuturan salah satu ust yang ada di pulau 
Pamantauang yaitu Ust Yahya menyatakan bahwa;  

Di’e tradisie, tradisi anu masaemo napongau todipirang bongi, 
mua iyaku maita mala waggi nipongau, karana mua mappongaui 
tau di’e tradisie merau-raui tau lao dipuang doa assalamakang, 
anna mabara’ zajji toi  sebagai puji-pujiang lao di nabitta sallalahu 
alaihi wassalam. Anna di’e mapparoddong lopie merau-rauitia tau 
assalamakang lao dipuang, salama’i niulu naong anna salama’i 
nipake labba lao. Tapi selama tradisi di’e addiang laranganna anna 
addang toi messungang di ajaranna sallang, tradisi mapparoddong 
lopi mala waggi niponngau. Diang naua carita mua addangi 
nipongau mapparoddong lopi tattai diang musibah dan 

                                                         
7 Pak Jamil (65 tahun) Masyarakat di pulau Pamantauang, Lingkungan Kampung 

Pondo’ Selasa 12 Februari 2024.  
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sebagainya, tapi iya ri’o tergantung towaggi taunna anna iyatomo 
ketentuanna puang Allahu taala. Tapi mua iyaku menurut’u iyau 
di’e tradisie mubah i mala waggi nipongau.  

Artinya: 

Tradisi ini, tradisi yang sudah lama dikerjakan orang-orang 
terdahulu, menurut pandangan kaca mata saya bisa saja 
dikerjakan, karena dalam melaksanakan tradisi ini kita meminta 
kepada Allah do’a keselamatan, dan kita juga membaca barzanji 
sebagai bentuk pujian kepada Nabi Muhammad Saw. Dan ini 
tradisi mapparoddong lopi hanya semata-mata meminta 
keselamatan kepada Allah SWT. Selamat pada saat kapal didorong 
kelaut dan selamat pada saat kapal itu di pakai.  Dan selama 
tradisi ini tidak ada larangannya dan tidak keluar dari ajaran 
agama Islam, tradisi mapparoddong lopi bisa dilaksanakan. Ada 
cerita ketika tradisi mapparoddong lopi tidak di laksanakan maka 
akan ada musibah dan sebagainya. Tapi itu semua tergantung ji 
dari orangnnya dan sudah menjadi ketentuan Allah Swt. Tapi 
kalau menurut saya ini tradisi hukumnya Mubah boleh-boleh saja 
dikerjakan.8  

Dari hasil pemaparan narasumber di atas, peneliti menganalisis 

bahwa; Tradisi mapparoddong lopi adalah sebuah tradisi masyarakat 

pulau Pamantauang sebelum menurunkan kapal ke laut, dan waktu 

pelaksanaan tradisi ini tidak menentu waktunya kapan dilaksanakan. 

Adapun asal dari tradisi ini mengambil dari nenek moyang yang pertama 

kali membuat kapal yaitu Nabi Nuh. Tradisi mapparoddong lopi adalah 

tradisi meminta doa keselamatan. Artinya, tradisi ini dianggap baik sebab 

dilakukan untuk memohon dan berdoa kepada Allah Swt. Demi 

keselamatan kapal pada saat didorong kelaut maupun pada saat 

mengarungi lautan. Sehingga tradisi ini diperbolehkan untuk dilakukan. 

 

                                                         
8 Yahya (38 tahun)  Seorang Ustadz, wawancara di pulau  Pamantauang. Lingkungan 

Kampung Pondo’ Minggu 11 Februari 2024. 
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C. Peran Sandro lopi dalam proses pelaksanaan tradisi 

Mapparoddong lopi pada Masyarakat Pulau Pamantauang 

Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan.  

1. Peran Saddo dalam tradisi Mapparoddong Lopi  

Tradisi mapparoddong lopi kelaut secara umum melibatkan Saddo 

lopi dalam proses menurunkan kapal kelaut. Dan Tukang lopi biasanya 

merangkai juga sebagai Saddo lopi. Penelitian ini akan menjelaskan 

sejauh mana peran Saddo lopi dalam proses tradisi mapparoddong lopi 

khususnya di pulau Pamantauang Kecamatan Liukang Kalukuang 

Masalima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.  

Masyarakat di pulau Pamantauang pada umumnya masih 

melibatkan Saddo pada saat ingin menurunkan kapal ke laut, hal ini 

terbukti dengan pengalaman seorang Saddo dalam menurunkan kapal ke 

laut. Bagi masyarakat pulau Pamantauang Saddo lopi dipercaya untuk 

memimpin proses menurungkan kapal ke laut yang dimulai dari awal 

hingga selesai. Pengalaman dan pengetahuan seorang Saddo yang 

diterima secara turun-temurun membuat masyarakat pulau 

Pamantauang selalu meminta pertimbangan dan nasehat-nasehat yang 

diberikan oleh Saddo agar terhindar dari malapetaka.  

Masyarakat pulau Pamantauang mempercayai bahwa  gagasan 

oleh saddo lopi dapat mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan pada 

saat menurungkan dan memakai kapal tersebut. Salah satu peran saddo 

dalam tradisi mapparoddong lopi adalah peran dalam menentukan 

waktu yang baik. Dimana pemilik kapal, ketika ingin menurungkan 

kapalnya kelaut dia terlebih dahulu menemui  saddo untuk bertanya 

waktu yang baik untuk menurungkan kapal kelaut, yang dimana 

masyarakat pulau Pamantauang mempercayai dengan pengalaman dan 
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pengetahuan yang dimiliki oleh saddo dapat terhindar dari mala petaka. 

Dalam menentukan hari yang baik, saddo biasanya menggunakan putika 

(Dalam istilah Mandar) dan biasanya saddo menggunakan kalender 

Hijriah  dalam menentukan waktu yang baik. Sebagaimana yang 

diutarakan oleh H. Saipul bahwa; 

Iyaku battunna nauparoddong lopi’u, addanga melo’ maua 
nauparoddongi dite’e, laoa diolo di saddo mettule macoa-coa 
dipirang pai macoana padis mapparoddong lopi? Ya naitai tomi tia 
putikana saddo ya napessangima mai wattu makappa naniengei 
mapparoddong lopi, ya iyamo uengei mapparoddong lopi.  

Artinya: 

 Waktu saya mau menurunkan kapal saya, saya tidak mau 
langsung menandai dan mengatakan ingin menurunkan hari ini, 
terlebih dahulu saya pergi di saddo bertanya kapan waktu yang 
baik untuk mapparoddong lopi? Dan seorang saddo ini mencari 
putika (yang biasa di pakai kalender Hijriyah) dan dia memberi 
tahu waktu yang bagus untuk menurungkan kapal ke laut. Dan 
waktu itulah yang saya pakai menurunkan kapal saya kelaut.9 

Dari penuturan di atas  peran saddo sangat di butuhkan dalam 

menentukan waktu yang baik untuk melakukan tradisi mapparoddong 

lopi, karena saddo lopi sudah sangat berpengalaman dalam menentukan 

waktu yang baik. Dalam menjadi saddo lopi tidak sembarang yang bisa 

menjadi saddo, karena menjadi saddo lopi itu perlu banyak pengalaman 

dan pengetahuan yang secara turun temurun. Salah satu Saddo lopi yang 

bernama Saharudding mengatakan bahwa;  

Di’o tu’u mejjari saddo tau addangi mala massembarangan, harus 
pai tomaissang anna toriang topa pengalamanna. anna addang toi 
tau mala tappa namapparoddong lopi mua tania ita mappasiama, 
harusi tau maua lao di tukanna mua tania iya namusio 
mapparoddong lopi, apa dapa manini addangi manini melo’ iting 
tukango anna addammi namacoa paroddonna. Apa biasanna 
tukang lopi mejjari saddo lopi toi.  

                                                         
9H. Saepul (45 tahun) Pemilik kapal, wawancara, Lingkungan Kampung Bara’ di 

Pulau Pamantauang, Selasa 13 Februari 2024 



 
47 

 

 

Artinya: 

Dalam menjadi Saddo tidak bisa orang yang sembarang, harus 
orang yang mengetahui dan juga memiliki pengalaman. Dan kita 
juga tidak bisa melakukan mapparoddong lopi ketika bukan kita 
yang kerja dari awal, kita harus mengatakan kepada Tukang lopi 
terlebih dahulu bahwa bukan dia nanti yang di suruh 
mapparoddong lopi, jangan sampai Tukang ini tidak mau kalau 
tidak di tanya terlebih dahulu. Dan biasanya Tukang lopi 
merangkai juga jadi Saddo lopi.10  

Dari pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam 

menjadi Saddo lopi tidak  bisa orang yang biasa saja harus memiliki 

pengalaman dan pengetahuan yang secara turun temurun. Peran seorang 

Saddo dalam tradisi mapparoddong lopi adalah peran menentukan 

waktu yang baik, dan peran memimpin proses pelaksaan tradisi 

mapparoddong lopi mulai dari awal dilaksanakannya tradisi hingga 

selesai. 

2. Tata cara pelaksanaan tradisi Mapparoddong lopi 

Tradisi mapparoddong lopi adalah sebuah kebiasaan yang 

dilakukan masyarakat pulau Pamantauang ketika ada perahu baru yang 

siap diturungkan ke laut. Dalam proses mapparoddong lopi ada beberapa 

ketentuan yang perlu disiapkan selama proses tradisi berlangsung. 

Adapun dalam hal ini dijelaskan mulai dari tahap awal persiapan sampai 

pada setelah berlangsungnya proses tradisi mapparoddong lopi.  

a. Tahap persiapan 

Tahap ini  merupakan awal dari pelaksanaan tradisi 

mapparoddong lopi. Tradisi mapparoddong lopi tidak dapat dilakukan 

tanpa tahapan ini. Dalam tahap persiapan, segala keperluan harus 

lengkap dan telah memenuhi syarat dari awal, tradisi ini yang pertama 

disiapkan adalah kapal yang akan diturungkan kelaut, kapal yang akan 

                                                         
10 Saharudding/ Pp. Muammil, (50 tahun) Saddo Lopi, Wawancara, Lingkungan 

Kampung Pondo’ Pulau Pamantauang, Senin  12 Februari 2024 
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diturungkan adalah kapal yang baru selesai dikerjakan atau kapal baru 

dan siap untuk diparoddong (Diturungkan). 

Dalam tradisi mapparoddong lopi,  kapal merupakan benda 

paling utama untuk melakukan tradisi ini. Jenis kapal yang akan yang 

akan diturungkan tidak menentu ukurannya, baik besar maupun 

kecil tetap dilaksanakan tradisi mapparoddong lopi. Dan  tradisi ini 

dilaksanakan ketika ada perahu baru yang siap diturungkan kelaut. 

Ketika kapal yang akan digunakan dalam tradisi 

mapparoddong lopi telah siap, maka hal lain yang perlu disiapkan 

adalah waktu pelaksanaan tradisi mapparoddong lopi. Penetapan 

waktu yang dianggap baik oleh pemilik kapal, hal tersebut dilakukan 

agar waktu yang dipilih itu mampu mendatangkan kebaikan bagi 

kapal yang akan diturungkan. Dalam penentuan waktu biasanya yang 

menentukan waktu itu adalah Tukang kapal, Saddo kapal dan 

Tomatuata(orang tua) atau pemilik perahu yang berdiskusi. Seperti 

yang dikemukakan oleh Abang/kepang bahwa; 

Mua namapparoddongi tau lopi apa nipasadia meddolo ya lopi, 
mua sadiami lopi ya namaitaimi tau wattu macoa, biasanna ita 
dini mettule’i tau lao di tomaissang bassa saddo lopi, tomatuata 
dini. Biasanna tomaissang maitai putika, putika napake 
biasanna pattanggalang Hijriyah, anna diang to’o biasa maua 
mua macoami nyawata meolomi tau nani paroddong naong lopi 
ya iyamo.  

Artinya:  

Ketika kita ingin mapparoddong yang perlu dipersiapkan 
pertama adalah kapal, ketika kapal sudah sedia baru kita 
mencari waktu yang baik, biasanya kita di sini pergi bertanya di 
orang yang tau seperti Saddo lopi, orangtuata di sini. Biasanya 
orang yang tau mencari waktu yang baik dia melihat putika, 
putika  yang dipakai biasanya kalender Hijriyah, dan ada juga 
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yang menyatakan kalau perasaan sudah baik dan besar hati 
untuk melakukan mapparoddong ya kita laksanakan.11  

Dari uraian narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa  

penentuan hari yang baik itu sangat penting karena dianggap waktu 

yang baik yang dipilih akan mendatangkan kebaikan. Dalam pemilihan 

waktu ini masyarakat pulau Pamantauang menggunakan kalender 

Hijriyah. Ketika ingin mengadakan suatu acara atau pesta, seperti 

halnya dalam tradisi mapparoddong lopi ini.  

Setelah kapal dan waktu pelaksanaaan sudah disepakati, 

langkah selanjutnya adalah menyiapakan bahan-bahan  makanan 

untuk persiapan mapparoddong lopi. Dalam proses menyiapkan 

bahan makanan ini istri pemilik kapal lah yang memiliki peran penting 

dalam tradisi ini.  Ada beberapa makanan yang perlu disiapkan untuk 

melakukan tradisi ini seperti Pisang, sokkol 3 macam, Kue cucur, 

ketupat, telur ayam , bubur kacang ijo dan lain sebagainya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu Tukang lopi mengenai 

bahan apa saja yang dipersiapkan.  

Iya ri’o mapparoddong lopi apa saja nanipasadia luyo 
manurung, sokkol tanlung rupa, cucur, salluang nawi, tallo 
pepas, lolong, anna uddung.  Iggannana sara’na mapparoddong 
lopi nipasadia nasangi igga paulleatta.  

Artinya: 

 Dalam mapparoddong lopi yang perlu disiapkan adalah pisang 
raja, sokkol 3 macam, cucur, salluang nawi, telur ayam, bubur 
kacang ijo dan dupa-dupa. Apa-apa yang menjadi syarat dalam 
mapparoddong lopi disiapkan semua sesuai kemampuanta.12 

Semua bahan makanan yang dipersiapkan untuk melakukan 

tradisi mapparodong lopi, itu semua sudah menjadi salah satu syarat 

                                                         
11Abang/Kepang (40 tahun) Tukang pembantu pulau pamantauang, wawancara, 

Lingkungan kampung Pondo’ di pulau Pamantauang, Senin 12 Februari 2024 
12 Paman Doni, (45 tahun) Tukang Lopi, wawancara , Lingkungan kampung Pondo’ 

pulau pamantauang, senin 12 Februari 2024. 
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dalam melakukan tradisi ini. Dimana, semua makanan ini sudah 

ditentukan oleh orang-orang terdahulu (Nenek Moyang). Karena, kita 

adalah masyarakat penerus jadi hanya mengikut apa yang sudah 

menjadi ketentuan orang-orang terdahulu.  Sebagaimana yang 

dikatakan oleh istri pemilik kapal Hj. Hikmah bahwa; 

Iggannana adde nipasadia sara’sara’na nasang mua 
namapparoddongi tau lopi nasaba’ iya ri’e addeangannae pura 
ator memangi apa napongau tomeddolo apa ita sagga meccoei 
tau.  

Artinya: 

Semua bahan makanan yang disediakan sudah menjadi syarat-
syarat jika ingin mapparoddong lopi. Karena semua makanan 
itu sudah di atur dan dilakukan orang terdahulu karena kita ini 
hanya mengikut saja. 13 

Adapun bahan makanan yang dipersiapkan pada saat  acara 

mapparoddong lopi di pulau Pamantauang seperti : 

1) Luyo Manurung/ Pisang Raja.  

Luyo Manurung atau pisang Raja, mempunyai makna 

yaitu melambangkan kemanusian yang dapat memberikan 

kebahagian dan kesejahteraan bagi kehidupan serta mampu 

memberikan kemudahan pada saat menurungkan kapal 

kelaut. 

2) Sokkol tallung rupa/ Sokkol 3 macam. 

Sokkol adalah jenis makanan tradisional yang terbuat 

dari beras ketan dan diberi santan. Sokkol dijadikan menu 

dalam tradisi ini karena merupakan makanan orang dahulu 

dimana bahan utama dari sokkol adalah beras ketan yang 

mudah didapat dan menjadi makanan pokok orang-orang 

terdahulu  sokkol 3 macam ini, yaitu sokkol mapute(sokkol 

                                                         
13 Hj. Hikmah, (43 tahun) Istri pemilik kapal, wawancara, Lingkungan Kampung 

Bara’ di pulau pamantauang, Selasa 13 Februari 2024 
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putih), sokkol mamea (sokkol merah ) dan sokkol malotong 

(sokkol hitam).  

3) Cucur,  

Kue cucur bermakna sebagai suatu penghargaan agar 

pekerjaan selalu berbuah manis seperti dari rasa kue cucur 

yang terbuat dari gula merah tersebut. Masyarakat pulau 

Pamantauang berharap agar pekerjaan yang dilakukan 

berbuah kebaikan atau berbuah manis dan tidak membawa 

malapetaka. 

4) Salluang nawi/ ketupat bulat 

   Ketupat adalah makanan yang terbuat dari beras, yang 

dikemas dalam anyaman janur kuning, ketupat bukan hanya 

sekedar hidangan lezat tetapi, ketupat juga memiliki makna 

yang mendalam. Bentuknya bulat  melambangkan 

kesempurnaan, keharmonisan serta kebulatan tekat dalam 

mendorong kapal kelaut. 

5) Tallo pepas/ Telur ayam 

Telur ayam bermakna kebulatan tekat. Telur ayam yang 

kemudian diletakkan di pucuk Sokkol juga melambangkan 

semua masyarakat memiliki tekad yang kuat dan semangat 

dalam menurungkan kapal kelaut. Satu butir telur ayam 

juga sebagai pemersatu agar tidak bercerai-cerai atau 

berbeda pendapat pada saat menurungkan kapal kelaut.  

6) Lolong/bubur kacang ijo  

Bubur kacang ijo bermakna mellolongi mua niului sau 

di le’bo anna mammis toi (agar supaya pada saat proses 

penurunan kapal kelaut lebih muda dan bubur kacang ijo 

juga rasanya manis). Jadi masyarakat pulau Pamantauang 

mempercayai bahwa lolong (bubur kacang ijo) yang 
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sifatnya encer yang memiliki kesamaan dalam kemudahan 

menurungkan kapal kelaut.  

7) Uddung atau dupa-dupa,  

Uddung atau dupa-dupa adalah suatu benda yang 

sering ada di setiap tradisi, seperti pada tradisi 

mapparoddong lopi, uddung digunakan sebagai simbol 

wewangiang yang biasa ditimbulkan dari asap uddung. 

Masyarakat pulau Pamantauang menggunakan asap uddung 

selain sebagai simbol wewangian, mereka juga 

mengharapkan bahwa doa yang dipanjatkan dapat 

mencakup semua bagian atau orang yang ada pada saat 

menurungkan kapal kelaut.  

Setelah bahan makanan yang dipersiapkan sudah lengkap, 

maka yang perlu disiapkan lagi adalah tali yang panjang, karung yang 

berisi pasir dan pelepa kelapa.  

1. Ma annai gulang (menaru tali)  

Adapun manfaat dari memberi tali pada bagian belakang 

kapal yang kemudian dilentangkan sampai kedepan kapal 

adalah untuk memudahkan masyarakat ikut serta dalam 

menurungkan kapal kelaut, dimana masyarakat menempati tali 

tersebut yang sudah dilentangkan ke bagian depan kapal ketika 

proses penurunan kapal kelaut, agar supaya mereka tidak 

menumpuk pada bagian samping kapal pada saat penurunan 

kapal klaut. Sebagaimana yang diutarakan salah satu ABK. 

Kapal yang bernama Nuhung menyatakan bahwa: 

Di’o tujuanna anna maannai  tau gulango tama di 
poddona lopi nani pagittiri sau diolona, supaya 
diang naengei mettagalang namabbeso lopi, 
addammi sanging dio di sedena mettagal.  
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Artinya: 
Tujuan dari  menaruh tali di belakang kapal 
kemudian melentangkan sampai ke depan kapal, 
agar supaya ada yang di tempati memegang pada 
saat menarik kapal, dan supaya orang-orang tidak 
menumpuk di samping kapal.14 

 
Dari pemaparan narasumber di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa tujuan memberi tali pada bagian 

belakang kapal dan dilentangkan ke bagian depan kapal yakni 

demi untuk memudahkan masyarakat yang lain untuk ikut 

serta dalam mendorong dan menarik  kapal  agar mereka bisa 

bebas dan tidak menumpuk dibagian samping kapal pada saat 

menurungkan kapal kelaut. 

2. Karung issiang bodde (Karung yang berisi pasir),  

Adapun tujuan dari karung yang berisi pasir adalah untuk 

dapat menyeimbangkan sebuah kapal ketika kapal tersebut 

didorong dan di tarik kelaut, fungsi dari karung yang di isi pasir 

itu yakni  sebagai pengganjal dibagian samping kapal agar 

kapal tersebut tidak miring kekanan dan tidak miring kekiri, 

dan tetap tegak lurus ketika didorong turun kelaut. Sebagaimna 

yang diutarakan oleh salah satu ABK kapal yang bernama 

Nuhung mengatakan bahwa:  

Di’o tujuanna anna mappari pa annangang tau 
bodde’o, mua nani ulumi naong, nani annai lao 
disedena anna supaya mua niului naong lopi 
addangi labba tubbiring,simata meamaroroi iyari’o 
nisanga pallewainna. 

Artinya: 
Tujuan dari karung yang berisi pasir yaitu, pada saat 
didorong turung,  kemudian diletakkan di samping 
kapal supaya ketika pada saat penarikan kapal 
turun, kapal ini tidak miring-miring tetap tegak 

                                                         
 14 Nuhung (30 tahun) Sawi Kapal,  wawancara, Lingkungan Kampung pondo’ di 

pulau Pamantauang Minggu 11 Februari 2024 
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lurus , dan itumi yang dinamakan penjanggal di 
samping.15 
 

3. Kaluppang/ (pelepa kelapa) 

Dalam menurungkan kapal kelaut sangat diperlukan pelapa 

kelapa dimana pelapa kelapa tersebut diletakkan dibagian 

bawah kapal dan berfungsi sebagai  penahan bawah kapal agar 

bawah kapal tersebut tidak tenggelam kedalam pasir ketika 

kapal tersebut di turungkan kelaut. Sebagaimana yang 

diutarakan ABK kapal yang bernama Nuhung bahwa:  

Di’o tujuanna anna niannai sau dinaonna lunas 
palapa ajjoro supaya mua niulumi addangi 
mekkaliabur lunasna.  

Artinya: 
Tujuan dari pelepa kelapa yaitu untuk diletakkan di 
bawah kapal, agar supaya ketika pada saat 
penarikan kapal, bagian kapal tidak tenggelam 
kedalam pasir.16 

Dari pemaparan di atas dalam melakukan tradisi 

mapparoddong lopi yang paling penting utama untuk dipersiapkan 

setelah bahan makanan adalah bahan-bahan yang di pakai pada saat 

menurungkan kapal ke laut.  Yaitu tali yang panjang, karung yang 

berisi pasir dan pelepa kelapa. 

b. Proses tradisi mapparoddong Lopi 

Setelah waktu tradisi telah ditentukan dan makanan yang telah 

dipersiapkan sehari sebelumnya. Istri pemilik kapal mulai sibuk untuk 

memasak makanan yang akan disiapkan ketika melakukan tradisi 

mapparoddong lopi seperti : Pisang sokkol, cucur, salluang nawi anna 

lolong, (Songkolo, kue Cucur, ketupat bundar dan bubur kacang ijo). 

                                                         
15 Nuhung (30 tahun) Sawi Kapal,  wawancara, Lingkungan Kampung pondo’ di 

pulau Pamantauang Minggu 11 Februari 2024 
16 Nuhung (30 tahun) Sawi Kapal,  wawancara, Lingkungan Kampung pondo’ di 

pulau Pamantauang Minggu 11 Februari 2024 
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Selain itu pisang juga terlebih dahulu dicuci dengan baik agar supaya 

bersih. dan biasa di sebut masyarakat pulau Pamantauang di 

wuduhkan, dimana dalam mewuduhkan pisang tersebut mereka 

mencuci dan mengambil sedikit bagian dari ujung pisang tersebut. 

Dengan ini masyarakat pulau pamantauang menyebutnya yakni 

massunna (mengkhitan) dengan tujuan untuk mengislamkan pisang 

tersebut, karena salah satu yang membedakan antara orang Islam 

dengan orang yang non islam adalah Khitan. Tujuan dari semua ini 

agar supaya bersih dan berkah.  Dimana pisang tersebut adalah 

makanan yang akan disiapkan dalam acara tradisi mapparoddong lopi 

sebagaimana yang diutarakan oleh istri pemilik kapal bahwa; 

Iya ri’e luyoe niwasei sollanna mapaccing, anna nipapajjene’i 
toi. Naua toripirang bongi nisunnai, nioyoi tappana sicco apa 
nanipasallangi, sebelunna nianna naong dikappar. iya ri’o luyo 
anna nibasei mane nisunna’i supaya mapaccing anna 
mabarakka’toi.  

Artinya:  

Pisang tersebut sebelumnya dicuci agar supaya bersih, dan 
diwuduhkan juga. Orang dulu berkata di khitan, dihilangkan 
ujungnya sedikit dengan tujuan untuk diislamkan, sebelum  
diletakkan di kappar. Itu pisang dicuci dan di khitan agar 
supaya pisang itu bersih dan berkah. 17 

Setelah pisang itu dicuci dan di khitan barulah diletakkan di 

atas kappar. Sokkol  yang sudah masak dan sudah diberi santan 

kemudian diletakkan dipiring yang sudah dialasi dengan daun pisang 

yang dibentuk melingkar, Sokkol yang diletakkan dipiring ada 3 

macam warna yakni warnah putih, warna merah dan warnah hitam. 

Dari ketiga warna sokkol ini mempunyai makna dan tujuan masing-

masing. Warna putih ditujukan kepada yang akan memberikan 

keselamatan (Allah), selamat pada saat kapal tersebut didorong turun 

                                                         
17 Hj. Hikmah, (43 tahun) Istri pemilik kapal, wawancara, Lingkungan Kampung bara’ 

di pulau pamantauang, Selasa 13 Februari 2024 
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kelaut dan pada saat mengarungi lautan yang luas, warna merah yakni 

ditujukan pada orang yang akan memberikan keberkahan dimana 

orang yang di maksud disini adalah Nabi Muhammad Saw. Dan yang 

ketiga adalah warna hitam dimana sokkol waran hitam ini ditujukan 

kepada orang yang akan memakai kapal tersebut. 

Setelah sokkol 3 macam selesai diletakkan diatas piring 

kemudian diberi talur ayam diantara ke3 sokkol itu, telur tersebut 

adalah telur yang sudah direbus terlebih dahulu. Dimana telur ayam 

melambangkan sebuah kebulatan tekad, dan ayam tersebut adalah 

salah satu hewan yang selalu mengingatkan kepada manusia untuk 

selalu mengingat Allah Swt. Dimana setiap waktu sholat masuk ayam 

tersebut selalu berkokok dan mengatakan Urkurullah (Ingat lah 

kepada Allah).  Dan dalam tradisi ini perlu adanya kebulatan tekad dan 

selalu mengingat kepada Allah Swt.  

Setelah itu kemudian diberi 4 buah ketupat bulat dan 4 kue 

cucur yang melambangkan bahwa empat sahabat Nabi yakni Abu 

Bakkar As-Siddiq, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi 

thalib. Yang dimana posisi kue cucur tersebut berdiri, Karena kue 

cucur diambil sebagai penjepit yang bermakna, kue cucur tersebut 

mempersatukan semua masyarakat dalam satu rangkap agar semua 

yang kita lakukan bersatu dan berbuah manis seperti rasanya dari kue 

cucur tersebut. Dan dalam melakukan tradisi ini perlu adanya kebutan 

tekad seperti bulatnya telur ayam, bersatu dan selalu saling 

mengingatkan kepada Allah Swt. Agar supaya dalam proses tradisi 

mapparoddong lopi terlaksana dengan mudah. 

Sebagaimana yang diutarkan salah satu informan yang 

bernama Zakaria bahwa; 
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 Di’o sokkol tallung rupao, tallui natujukan mua anu mapute 
tonamabbei assalamakang, mua anu mamea tonamabbei 
barakka/pammase anna mua anu malotong iyamo di’o anunna 
tonamaola. Di’o anna niannai tallo pepas, nasaba’ di’o pepas, oo 
tattai mepaingarang mua titirokoi naua Urkurullah. Anna di’o 
anna appe salluang nawi o karana appei sahaba’ Abu Bakkar, 
Umar, Usman anna iAli. Bassa toi cucur, mangapai di’o anna 
mettodo’ cucuro, nasaba’ naala passippi’i anna siammesai tau 
tama. Anna di’e namaulu tau naong lopie harusi tau 
sipaingarang anna siammesai tau, supaya idai masse meuya 
niulu naong di’o lopio.  

Artinya: 

Sokkol, 3 macam, tiga yang ditujukan kalau yang berwarnah 
putih untuk yang akan memberi keselamatan, kalau yang 
berwarna merah yang akan memberi berkah dan untuk yang 
warnah hitam ditujukan untuk pada orang yang akan memakai. 
Dan mengapa diletakkan di tengah telur ayam, karena itu ayam, 
hewan yang selalu mengingatkan kepada kita ketika dia 
berkokok dia mengatakan Urkurullah. Dan mengapa 4 ketupat 
bulat karena mengambil dari jumlah sahabat, yaitu Abu Bakkar, 
Umar, Usman dan Ali. Dan begitu pun juga dengan cucur, dan 
itu cucur mengapa posisinya berdiri karena diambil sebagai 
penjepit agar supaya menyatu dalam 1 rangkap. Dan ini ketika 
kita ingin menurungkan kapal kelaut kita perlu saling 
mengingatkan dan bersatu, agar supaya dalam proses 
menurungkan kapal kelaut lebih mudah.18 

Setelah syarat-syarat makanan telah siap, maka makanan 

tersebut kemudian di bawah di atas kapal, mereka mengangkat 

makanan dan barang yang diperlukan kelokasi, suasana gotong royong 

mulai terasa. Jika semuanya sudah siap maka seorang imam atau 

Annangguru dan masyarakat lainnya mulai berdatangan untuk ikut 

serta dalam tradisi mapparoddong lopi. Pada hari minggu tanggal 11 

Februari 2024 pada pukul 07:00 Wita. Merupakan waktu yang sudah 

ditetapkan melakukan tradisi mapparoddong lopi, dan kapal yang 

akan diturungkan kelaut  bernama KMN. Ladang pertiwi 04.  

                                                         
18 Zakaria (63 Tahun) Masyarakat Pulau Pamantauang, Wawancara lingkungan 

kampung baru pulau Pamantauang, Rabu 14 Februari 2024 
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1. Pembacaan Barzanji 

Ketika waktunya telah tiba, Imam mesjid atau Annangguru 

terlebih dahulu naik di kapal kemudian di susul yang punya kapal dan 

sawi lainnya. Sedangkan masyarakat yang lainnya tidak ikut naik ke 

kapal dan  hanya menunggu bawah.  

Sebelum Imam mesjid mulai membacakan barzanji terlebih 

dahulu imam mesjid membaca bismillahirrahmanirrahim, dan yang 

lainnya ikut serta dalam mengucapkan basmalah. Pada saat imam 

mesjid mulai membacakan barzanji  masyarakat yang lainnya diam 

dan mendengarkan pembacaan barzanji oleh imam/Annangguru. 

Ketika barzanji yang dibacakan oleh imam hampir selesai yang punya 

kapal dan sawi kapal mengucapkan amin atas do’a-do’a barzanji yang 

dibacakan oleh imam/Annangguru hingga  selesai. Setelah pembacaan 

Barzanji selesai kemudian dilanjut dengan proses mapposi lopi (pusar 

kapal). 

2. Mapposi’ lopi (memberi pusar pada kapal) 

Proses mapposi’lopi adalah salah satu ritual yang dikalukan 

oleh saddo untuk memberi pusar pada kapal dengan tujuan untuk 

melengkapkan, karena kapal tersebut bagaikan manusia yang dimana 

manusia mempunyai kepala, kapal pun mempunyai bagian depan 

kapal. Manusia memiliki tulang belakang begitupun dengan kapal 

mempunyai bagian bawah kapal, dan manusia mempunyai kaki 

kapalpun mempunyai bagian belakang kapal. Maka dari itu untuk 

melengkapkan pada bagian kapal harus mempunyai pusar. Adapun 

cara dalam melakukan ritual mapposi’lopi adalah dengan melubangi 

bagian bawah kapal, dengan menggunakan bor dan  tempat yang 

dilubangi tersebut berada pas di tengah kapal. Setelah dilubangi, 

lubang tersebut di isi kembali dengan paso ayu’ (paku kayu) untuk 
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menutupi lubang tersebut. sebagaimana yang di utarakan ole Saddo 

lopi yang bernama Saharudding/Pp. Muammil mengenai tentang 

mapposi lopi bahwa; 

Di’o anna niposi’i lopio, nasaba melo’i nani pasukku,  nasaba’ 
di’e tu’u lopi rapangi tau, naniannai posi’ apa tau ditia diang 
posi’na, di’o pamarungo ulunna, lunasna lopi iyari’o ado 
poddona tau, buina lopi iya tomo tari’o lettena’o.  

Artinya:  

 Mengapa kapal harus di beri pusar, karena kita ingin 
melengkapkan, karena kapal tersebut sama halnya seperti 
manusia. Manusia ada pusarnya kapal pun perlu di kasih pusar, 
depan kapal adalah kepalanya, bawah kapal adalah bagian 
tulang belakang manusia dan belakang kapal adalah kaki 
manusia.19 

Dari pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses 

mapposi lopi sangat perlu dilaksanakan karena kapal tersebut 

bagaikan manusia harus mempunyai pusar, karena tidak lengkap 

rasanya ketika tidak mempunyai titik tengah. 

3. Mattolloi lopi (Menyiram kapal) 

Setelah mapposi’ lopi selesai, lanjut ke prosesi selanjutnya 

yaitu Mattolloi lopi dengan air. Dalam proses Mattolloi lopi ini seorang 

Saddo menyiram bagian atas kapal mulai dari bagian samping  bagian 

depan kapal hingga bagian belakang kapal. Dengan tujuan untuk 

membersihkan kapal tersebut, karena jangan sampai di kapal tersebut 

ada sesuatu yang kotor, yang terdapat pada bagian kapal. Karena 

airlah yang dapat membersihkan sesuatu yang kotor. Sebagaimana 

yang diutarakan Saddo lopi bahwa;  

                                                         
19 Saharudding/ Pp. Muammil, (50 tahun) Saddo Lopi, Wawancara, lingkungan 

kampung Pondo’ Pulau Pamantauang, Senin  12 Februari 2024 
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Di’o anna nitollo-tolloi uwaio supaya mapaccingi, dapa manini 
diang dio anu sarupu di lopi nanaalaimi tia. Nasaba’ uwai ditia 
mala ma alai anu sarupu.  

Artinya: 
 Mengapa kita menyiram air agar supaya bersih, jangan sampai 
ada sesuatu di kapal yang kotor. Karena air lah yang bisa 
membersihkan sesuatu yang kotor.20 

Dari pemaparan di atas peneliti dapat menyuimpulkan bahwa 

proses mattolloi lopi perlu ada, karena jangan sampai kapal tersebut 

diturungkan kelaut masih dalam keadaan kotor. Dan setelah proses ini 

selesai baru kemudian kita turun dari kapal untuk melanjutkan ritual 

selanjutnya yaitu massapui lomo masarri (memberi minyak wangi). 

4. Massapui Lomo Masarri (Memberi minyak wangi) 

Pada proses ritual ini, seorang saddo memberi minyak wangi di 

beberapa bagian kapal diantaranya, di bagian belakang kapal, samping 

kiri kanan kapal dan bagian depan kapal. Dengan tujuan untuk 

mengharumkan kapal tersebut, agar supaya masyarakat yang ikut 

serta dalam tradisi ini menyukai dan mendekatkan diri, karena ketika 

kapal tersebut dalam keadaan busuk maka masyarakat tidak akan 

mendekat bahkan masyarakat menjauh karena bau busuknya, maka 

dari itu perlu dilakukan ritual ini. Sebagaimana yang diutarakan oleh 

saddo lopi mengatakan bahwa;  

Di’o tu’u tujuanna anna nasapui lao lomo masarri lopio, 
sollanna masarri di’o lopio anna maidi tomeakareppe, anna 
addiang karanana niulu naong lopi mua dalam keadaan bosi’i, 
sanging meakaraoi tau.  

Artinya: 

 Tujuan dari memberi minyak wangi pada kapal, supaya kapal 
itu harum dan banyak yang mendekat, dan tidak ada gunanya 

                                                         
20 Saharudding/ Pp. Muammil, (50 tahun) Saddo Lopi, Wawancara, lingkungan 

kampung Pondo’ Pulau Pamantauang, Senin  12 Februari 2024 
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kapal itu di dorong turun kelaut ketika dalam keadaan busuk, 
dan semua orang menjauh.21 

5. Mabbaca Salawa’ (Membaca Sholawat) 

Setelah semua ritual selesai dilaksanakan, maka ritual yang 

terakhir adalah pembacaan solawat Nabi pada saat siap untuk 

mendorong kapal kelaut. Dimana dalam ritual ini saddo membacakan 

sholawat Nabi dibagian belakang kapal untuk siap-siap mendorong 

turung kapal kelaut. Di saat Saddo ingin membaca solawat semua 

masyarakat mendekat dan menempati posisi yang sudah disiapkan 

karena kapal siap untuk diturungkan kelaut, Salah satunya adalah tali 

yang disiapkan tadi. Tujuan dari pembacaan solawat yaitu memohon 

berkah pada saat menurungkan kapal kelaut dan meminta kepada 

Allah Swt. Agar proses penurunan kapal kelaut itu mudah tidak ada 

hambatan.  Ketika seorang saddo membaca solawat, “Allahumma salli 

alaa Muhammad” kemudian masyarakat menjawab “Allahumma salli 

alai” sebanyak 3 kali, setelah saddo membaca solawat sebanyak kita 

kali  maka pemandu di atas kapal berteriak dengan mengatakan tarak 

tajo’ lolong bue (tarik dan mengalirlah).  

D. Nilai-nilai islam dalam tradisi mapparoddong lopi pada 

masyarakat pulau Pamantauang di Kecamatan Liukang 

Kalukuang Masalima Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Setelah mengikuti rangkaian tradisi mapparoddong lopi, mulai 

dari tahap persiapan, proses tradisi dan setelah tradisi mapparoddong 

lopi. Peneliti melihat adanya nilai-nilai budaya islam yang terdapat dalam 

tradisi ini. Nilai budaya islam yang dimaksud adalah sebagai pedoman 

untuk menentukan baik buruknya perilaku tersebut dan perlu 

                                                         
21 Saharudding/ Pp. Muammil, (50 tahun) Saddo Lopi, Wawancara, lingkungan 

kampung Pondo’ Pulau Pamantauang, Senin  12 Februari 2024 
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ditampakkan sesuai ajaran agama Islam. Dalam tradisi mapparoddong 

lopi terdapat unsur-unsur budaya Islam  sebagai berikut; 

1. Dalam penentuan waktu ditentukan diwaktu-waktu yang baik 

dengan menggunakan putika atau biasa yang dipakai kalender 

Hijriyah.  

2. Membaca Basmalah pada saat memulai proses tradisi 

mapparoddong lopi.  

3. Dalam tradisi mapparoddong lopi didalamnya dibacakan kitab Al-

barzanji, karena kitab Al-barazanji ini memiliki tujuan dan 

manfaat. Adapaun tujuan dan manfaat dari membaca kitab Al-

barazanji sebagai berikut: 

a. Membaca barzanji bagian dari mentaati dan mengikuti sunnah 

Rasulullah Saw. Apa yang telah diberikan dan apa yang telah 

disampaikan. 

b. Meneladani Akhlak seperti yang dijelaskan dalam  QS. al-

Ahzab/33: 21.  

ا
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
  ل

َ
خِرِ وَذ

َ ْ
 لْ
َ
يَوْمِ أ

ْ
 اَلله وَال

ْ
 يَرْجُوا

َ
ان
َ
 لِمَنْ ك

ٌ
ة
َ
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ٌ
سْوَة

ُ
مْ فِِ رَسُوْلُ اِلله أ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ن

ر  ْ شِي 
َ
رَ اَلله ك

َ
اك  

Terjemahannya;  

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasululah Saw. 
Itu sebagai suri tauladan yang baik bagimu yaitu 
bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah 
dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak 
mengigat Allah. 

c. Membaca barzanji merupakan sebagai wujud kecintaan kepada 

baginda Muhammad Saw.  

d. Menurut masyarakat Pulau Pamantauang ketika melakukan 

acara besar seperti Mallattingi dan Mapparoddong lopi 

dianjurkan dibacakan barzanji, karena dalam membaca 

barzanji dapat mendatangkan berkah dan dapat meningkatkan 

kehidupan manusia.  
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 Dalam perwujudan nilai-nilai budaya islam dapat diliat dari 

berbagai tradisi yang ada di masyarakat, salah satu tradisi yang ada 

dikalangan masyarakat Pulau Pamantauang yang masih 

dipertahankan hingga saat ini adalah tradisi Mapparoddong lopi. 

Tradisi yang bersifat ritual ini dilakukan tidak hanya bertujuan 

meminta doa keselamatan kepada Allah SWT. Akan tetapi didalam 

pelaksanaannya juga terkandung nilai-nilai budaya yang sangat positif 

yang dapat dijadikan rujukan baik buruknya pekerjaan tersebut.  

Adapun nilai-nilai budaya islam yang terkandung dalam tradisi 

Mapparoddong lopi yaitu Nilai Musyawarah, Nilai Religius, Nilai 

Gotong Royong Nilai Kesederhanaan dan Nilai Ekonomi. 

1. Nilai Musyawarah 

Musyawarah merupakan sebuah nilai yang sangat penting dan 

masih dipertahankan masyarakat pulau Pamantauang dalam 

menentukan sebuah keputusan. Dalam menyelenggarakan tradisi 

mapparoddong lopi, masyarakat pulau Pamantauang biasanya 

melakukan musyawarah antara Tukang lopi, Saddo lopi, yang punya, 

kapal dan masyarakat lainnya. Dalam keputusan pemilihan waktu 

tidak seorang diri yang menentukan, melaingkan mereka 

bermusyawarah untuk menentukan waktu yang baik.  

Dalam penentuan waktu pelaksanaan tradisi ini sangatlah hati-

hati dan biasanya menggunakan putika dan kalender Hijriyah sebagai 

patokan. Bagi masyarakat pulau Pamantauang waktu pelaksanaan 

tradisi mapparoddong lopi sering dilakukan di pagi hari.  Iya anna 

mappongau padisi tau supaya dio dalle anu nipeala sipeddaiangi mata 

padis, apa mua mappongau arawiangi tau nasicappuangi naong padis. 

Artinya: mengapa kita melaksanakan di pagi hari agar supaya rezeki 

yang kita dapat bertumpuk tambah tinggi seperti naiknya matahari, 
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dan ketika melaksanakan di sore hari maka rezeki yang di dapat akan 

semakin turun seperti turunnya matahari hingga terbenam.  

2. Nilai Religius 

Nilai religi yang terdapat dalam tradisi Mapparoddong lopi 

diliat dari penentuan waktu pelaksanaan tradisi  mapparoddong lopi, 

dimana masyarakat menyakini adanya hari baik dan hari yang buruk. 

Dalam hal ini, pengetahuan masyarakat pulau pamantauang tentang 

pemilihan waktu yang baik terkandung nilai religi di dalamnya, di 

mana masyarakat setempat menyakini ada yang menguasai alam 

termasuk di laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pulau 

Pamantauang yang dominan bekerja sebagai nelayan.  

Selain dari penetapan waktu tradisi mapparoddong lopi, nilai 

religi lainnya tampak pada proses pembacaan Basmalah, barzanji dan 

doa-doa keselamatan. Saat pembacaan barzanji dan doa-doa 

keselamatan suasana dalam prosesi tradisi hening dan khusyuk. 

Melalui pembacaan barzanji ini dan doa ini, diharapkan akan 

mendapatkan keberkahan, limpahan rezeki dan di beri keselamatan 

oleh Allah SWT pada saat mendorong kapal ke laut.  

3. Nilai Gotong royong 

Gotong royong adalah salah satu budaya yang masih 

dilestarikan dan dipertahnkan hingga saat ini oleh masyarakat Pulau 

Pamantauang . Gotong royong dilakukan untuk membantu masyarakat 

dan tetangga terutama karib kerabat kita ketika diadakannnya acara-

acara tertentu seperti halnya dalam pelaksanaan tradisi 

Mapparoddong lopi. Dalam pelaksanaan tradisi, masyarakat dan para 

tetangga turut hadir dalam membantu mendorong kapal turung ke 

laut. Sedangkan para perempuan datang kerumah yang akan 

melakukan tradisi sehari sebelum dilaksanakannya tradisi, untuk 
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membantu mempersiapkan bahan makanan. Karena tidak ada seorang 

pun yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa adanya 

bantuan dari orang lain. Maka dari itu kita perlu saling membantu satu 

sama lain. Seperti firman Allah SWT. Dalam Q.S al-Maidah/2: 5. 
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Terjemahnya;  

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. 

Selain itu rasa kebersamaan terlihat jelas ketika mereka 

melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Tidak memandang siapa 

yang punya acara, semua berkumpul untuk membantu dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan tradisi ini bersama. Disinilah juga 

terlihat rasa kekeluargaan yang erat demi mewujudkan kerukunan 

warga melalui rasa tolong menolong antar sesama.  

4. Nilai kesederhanaan  

Dalam penyelenggaran tradisi mapparoddong lopi, terdapat 

nilai kesederhanaan yang terkandung didalamnya. Nilai ini dapat diliat 

mulai dari persiapan menu makanan oleh seorang istri yang punya 

kapal, seperti disediakannya sokkol, luyo, lolong, cucur salluang anna 

tallo pepas, semua itu merupakan menu makanan dalam pelaksanaan 

tradisi mapparoddong lopi. Selain itu dalam proses mapparoddong 

lopi bentuk nilai kesederhanaan juga tampak dari segi penampilan 

pelaku tradisi, dimana pakaian yang dipakai oleh pelaku tradisi hanya 

memakai pakaian  biasa seperti memakai bau kaos sarung dan 

songkok. Dalam hal ini penampilan tidak ada yang mencolok. 
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Ketika tradisi berlangsung, kesederhanaan juga dapat 

dirasakan oleh peneliti, dimana para pelaku tradisi seorang imam 

pada saat membaca barzanji mereka khusyu dalam melantungkan 

pembacaan barzanji selama proses pembacaan barzanji. Dengan nilai 

kesederhanaan ini dapat dimaknai bahwa tradisi mapparoddong lopi 

bukanlah tradisi yang meriah dan diselenggarakan oleh banyak orang 

atau sekelompok masyarakat yang hadir. Melaingkan para tetangga 

dan pelaku agama yang di undang. 

5. Nilai Ekonomi  

Tradisi mapparodong lopi memiliki nilai ekonomi yang dapat 

dianggap sebagai salah satu tujuan dari pelaksanaan tradisi ini. 

Dimana ketika kapal yang di paroddong “menurunkan” diharapkan 

dapat meningkatkan ekonomi sipemilik kapal. Hal ini terjadi karena 

Kapal nantinya akan digunakan untuk mencari nafkah, dan biasanya 

kapal yang berukurang besar, digunakan sebagai jasa pengangkut 

barang dari daratan kepulau untuk menghidupi sumber ekonomi yang 

ada dipulau pamantauang. Seperti mengangkut beras, sayuran dan 

bahan makanan pokok lainnya. Adapun kapal yang berukuran kecil 

biasanya digunakan untuk jasa penyebrangan antar pulau kepulau 

serta digunakan untuk mencari ikan dilaut (mancing). Pengoperasian 

kapal inilah yang akan menjadi salah satu sumber penghasilan 

masyarakat pulau pamantauang dan diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat.  

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu mata 

pencaharian orang pulau adalah nelayan sehingga Dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat pulau pamantauang,  

penduduk berbondong-bondong untuk membuat kapal, dan setiap 

kapal yang dibuat baik itu kapal kecil ataupun besar pastinya akan 

dilakukan tradisi mapparoddong lopi ini.  
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari tradisi mapparoddong lopi ini adalah: 

1. Tradisi mapparoddong lopi adalah salah satu ritual atau tradisi yang 

dipertahankan dan masih dilestarikan oleh masyarakat Pulau 

Pamantauang.  Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat pulau 

Pamantauang sebelum menurungkan kapal kelaut. Dalam tradisi ini 

masyarakat pulau Pamantauang mengadakan sebuah acara 

syukuran dalam bentuk ma’baca-baca (dalam istilah Mandar) ketika 

ada sebuah perahu baru yang jadi dan sudah siap untuk diturungkan 

kelaut. Tradisi Mapparoddong lopi ini juga sebagai bentuk rasa 

syukur karena telah mempunyai kapal baru.  Adapaun tradisi ini 

juga diartikan sebagai doa keselamatan, maksudnya doa meminta 

kepada Allah SWT. Keselamatan, Selamat pada saat di turungkan 

kelaut dan selamat pada saat mengarungi lautan yang lepas. Tradisi 

mapparoddong lopi ini adalah tradisi nenek moyang yang ada sejak 

dulu yang diwariskan secara turun temurun.  

2. Peran saddo dalam tradisi ini sangat dibutuhkan untuk memimpin 

proses jalannya tradisi dan dalam pelaksanaan tradisi 

mapparoddong lopi tidak memiliki waktu yang tertentu, seperti satu 

kali dalam sebulan atau satu kali dalam setahun. Tradisi ini 

dilakukan kapan saja, apabila kapal tersebut sudah jadi dan siap 

untuk diparoddong (diturungkan), sesuai dengan kesiapan pemilik 

kapal  dalam hal mempersiapkan bahan-bahan ataupun alat-alat 

yang akan di pakai pada saat mapparoddong lopi. Untuk 

melaksanakan tradisi mapparoddong lopi ada beberapa hal yang 

perlu disiapkan sebagai syarat dalam melakukan tradisi 
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Mapparoddong lopi. Mulai dari kesiapan kapal, menetukan waktu 

yang baik dan persiapan Alat-alat  bahan dan makanan. Adapun 

syarat makanan yang disiapkan yaitu Pisang, Sokkol 3 macam, telur 

Ayam, Ketupat, Cucur, dan Lolong (Bubur kacang ijo). Setelah 

semuanya siap, proses tradisi Mapparoddong lopi mulai dilakukan 

dengan pembacaan Barzanji oleh Imam/Annangguru di kapal. 

Setelah pembacaan Barzanji selesai dilanjutkan dengan ritual 

selanjutnya yaitu; Mapposi’ lopi, Mattollo-tolloi lopi, Massapui lomo 

masarri kemudia ritual terakhir yaitu seorang Saddo membacakan 

sholawat 3 kali pada saat mendorong kapal turun, sebagai bentuk 

meminta berkah dalam penurunan kapal tersebut. 

3. Nilai-nilai islam yang tercermin dalam tradisi Mapparoddong lopi  

ini sebagai bentuk permohonan diberi keselamatan oleh Allah Swt. 

Kapal tersebut selamat turun kelaut dan diberikan keselamatan 

pada kapal,  saat mengarungi lautan yang lepas. Dalam proses 

tradisi mapparoddong lopi memiliki nilai positif dalam 

pelaksanannya. Mengapa demikian, karena dalam tradisi ini 

tercermin nilai-nilai budaya dari adanya musyawarah, nilai gotong 

royong, nilai religius, nilai kesederhanaan dan nilai ekonomi yang 

terkandung dalam proses pelaksanaan tradisi mapparoddong lopi 

B. Implikasi  

 Implikasi dari penelitian ini 1). Untuk melestarikan 

kebudayaan memang seharusnya dilakukan penelitian demi terjaganya 

nilai-nilai luhur dengan konsep budaya. 2). Dalam penelitian ini 

diharapkan kepada masyarakat Pulau Pamantauang untuk senantiasa 

melestarikan dan menjaga budaya atau tradisi yang sudah ada di daerah 

kita, sehingga dapat menjadi Icon daerah dan memperkaya kearifan 

lokal. 3). Mahasiswa khusus jurusan Sejarah Peradaban Islam agar tetap 

aktif untuk melakukan penelitian lapangan dan mengembangkan 
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kompetensinya tentang nilai-nilai luhur kebudayaan yang lebih maju. 

Tradisi mapparoddong lopi yang dilakukan semata-mata meminta 

keselamatan kepada Allah Swt.  Tradisi seperti ini perlu dipertahankan 

dikalangan masyarakat kita kita agar tetap terhaga nilai-nilai 

keislamannya.  

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan Mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar Fakultas Adab dan Humaniora. Terkait dengan 

tradisi-tradisi yang ada di pulau Pamantauang yaitu tradisi 

mapparoddong lopi. Dan semoga bisa membantu sebagai bahan rujukan 

referensi terkait dengan tradisi mapparoddong Lopi. Saran dan kritik 

diharapkan penulis dalam perbaikan tulisan ini. Terimah Kasih. 
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