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ABSTRAK 

Nama : Ezi Reskiani 

Nim     : 40200118129 

Judul   : Tradisi Baku’puli dalam Adat Pernikahan di Desa Bonto Bulaeng 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba (Studi Budaya 

Islam) 

 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang “Tradisi Baku’puli dalam 

Adat Pernikahan di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba (Studi Budaya Islam)” pokok masalah tersebut di bagi kedalam 

beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu:  1). Bagaimana eksistensi 

tradisi Baku’puli di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba? 2). Bagaimana  tradisi wujud Baku’puli di Desa Bonto Bulaeng 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba? dan 3). Bagaimana Nilai Budaya 

Islam yang terdapat dalam tradisi Baku’puli di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba?. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan penelitian yaitu pendekatan sejarah, pendekatan antropologi, 

pendekatan agama, dan pendekatan sosiologi. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah Kepala Desa, Pemangku Adat, Tokoh Agama, dan beberapa Tokoh 

Masyarakat lainnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis 

data dilakukan dengan melalui reduksi data, penyajian data, dan verfikasi atau 

penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa baku’puli merupakan salah satu 

tradisi yang berasal dari nenek moyang dan sudah ada sejak dulu, dan masih eksis 

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bonto Bulaeng sampai sekarang sebagai 

bentuk menghargai warisan dari leluhur yang harus dirawat, dilestarikan, dan 

dijaga sebagai suatu penghormatan terhadap budaya yang telah diwariskan secara 

turun temurun. Mengenai proses pelaksanaannya memiliki beberapa tahap yaitu 

awal persiapan, tahap persiapan dan penyerahan baku’puli. Makna baku’puli ini 

memiliki makna yang positif dalam pernikahan di Desa Bonto Bulaeng, selain 

kedua mempelai ingin bersedia menjalin hubungan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, warahma, diharapkan tetap bersatu dalam artian diharapkan tidak ada 

perselisihan yang mengakibatkan pepisahan dan retaknya hubungan suami istri  

serta, saling mempererat pasangan suami istri agar tetap harmonis, dan rasa saling 

sayang menyayangi. Dan adapun nilai- nilai budaya Islam yang terdapat didalam 

tradisi baku’puli adalah nilai gotong royong, sedekah, silaturahmi dan 

kekeluargaan. 

 Implikasi dari penelitian ini yakni masyarakat untuk tetap 

mempertahankan kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita 

untuk merawat dan menjaga serta melestarikan kebudayaan suku Konjo dengan 

cara menghormati dan menghargai budaya tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia terlahir dengan kodrat sebagai makhluk sosial. Manusia tentunya 

sebagai makhluk sosial harus menjalin interaksi dengan sesama manusia lainnya. 

Interaksi tersebut berlangsung secara bertahap semenjak manusia itu dilahirkan 

hingga akhirnya meninggal. Salah satu tahapan penting yang dilalui manusia 

adalah tahap dewasa dimana manusia akan lebih cenderung berinteraksi oleh 

lawan jenis melalui dengan pernikahan. Pernikahan sejalan dengan lahirnya 

manusia dimuka bumi dan merupakan fitrah yang sangat penting yang di berikan 

oleh Allah swt terhadap setiap hamba-Nya. 

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling penting dalam 

membangun suatu interaksi sosial masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan 

saja merupakan satu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan 

keturunan, tetapi pernikahan juga dilihat sebagai suatu kesempatan untuk saling 

mengenal antara suatu kaum atau ras, dimana perkenalan itu akan menjadi jalan 

untuk menyampaikan ikatan pertolongan ataupun pertalian antara manusia yang 

satu dengan yang lainnya.
1
 

Pertalian pernikahan merupakan suatu pertalian yang utama dalam 

kehidupan manusia, bukan saja antara suami, istri, keturunannya, melainkan juga 

antara dua keluarga besar dari kedua belah pihak yang akan terjalin sebuah 

hubungan suatu keluarga yang kemudian dari situ tentunya akan semakin 

memperkokoh sikap saling peduli, gotong royong, maupun sikap saling tolong 

menolong dalam segala hal maupun urusan.
2
 

                                                           
1
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), h. 374. 

        
2
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, h. 375. 
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Pernikahan dilakukan dua orang lawan jenis dan biasanya dilaksankan 

saat usia dewasa atau sudah aqil baliq. Pernikahan merupakan sunah Rasul saw. 

yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak 

terjerumus kedalam perbuatan yang sama sekali tidak diinginkan oleh syariat. 

Agama Islam memberi batasan-batasan tertentu antara calon suami dan istri yang 

boleh menikah apabila keduanya telah sama-sama baliq, demi tercapainya tujuan 

sebuah pernikahan yang baik dan sesuai ajaran Islam
3
. 

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa 

memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang 

yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan 

memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial 

lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup 

manusia, memlihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala 

macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu 

menjaga ketentraman jiwa.
4
 

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah pernikahan 

disebutkan. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati 

perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
5
 

Pernikahan merupakan unsur kehidupan yang sangat penting. Dalam 

ajaran agama Islam pernikahan termasuk salah satu bentuk ibadah yang rukun 

dan syaratnya telah ditentukan didalam Al-qur‟an dan hadis. Islam memandang 

suatu pernikahan itu sebagai sesuatu yang sangat luhur dan sakral. Pernikahan 

dalam literatur fiqih berbahasa arab pernikahan disebut dengan dua kata yaitu 

                                                           
 

3
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum 

Nasional. Cet. 1 Alauddin University Press. 2004. h.3 

 
4
Atiqah Hamid, Buku Lengkap Fiqih Wanita, (Jogjakarta: Diva Press, 2014), h. 79. 

 
5
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 

2010), h. 67. 
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nikah atau zawaj. Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari hari 

orang arab dan banyak terdapat dalam alqur‟an dan hadis Nabi. 

Maka jelaslah bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatulah yang 

umu berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun 

tumbuh-tumbuhan. Semua yang di ciptakan Allah berpasang-pasangan dan 

berjodoh jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, 

yakni manusia.
6
  

Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Alqur‟an dengan arti kawin, seperti 

dalam Q.S An-Nisa ayat 4: 

                                  

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 

kamu        khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) 

seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang 

demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim
7
.”  

Meskipun dalam Islam telah mengatur berbagai hal tentang pernikahan, 

namun budaya atau tradisi suatu  daerah tidak dapat dipisahkan dari pernikahan 

itu sendiri. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus 

kehidupan manusia, setiap acara pernikahan tentunya memiliki Persiapan yang 

matang dan terperinci, dari mulai acara lamaran sampai dengan acara puncak 

pernikahannya.  

Pada umumnya cara dan upacara perkawinan dalam hukum perkawinan 

adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama, bagi mereka 

yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, maka mereka melakukan 

                                                           
 

6
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 16. 

 
7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Jumunatul Ali (Bandung. PT Ali-

Art, 2005). 
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“ijab qabul” antara bapak/ wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki 

seraya disaksikan oleh dua orang saksi dalam suatu majelis.
8
 

Pa‟bunting (menikahkan) adalah upacara adat pernikahan orang suku 

Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Secara garis besar, pelaksanaan upacara 

adat ini di bagi menjadi tiga tahap, yaitu upacara pra pernikahan, pesta 

pernikahan, dan pasca pernikahan. Menurut pandangan orang Bugis Makassar, 

pernikahan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami 

istri, tetapi pernikahan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk 

menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin 

erat atau istilah orang Bugis di sebut mappasideppe mabelae atau mendekatkan 

yang sudah jauh.
9
 

Pernikahan di kalangan masyarakat Bugis Makassar umunya berlangsung 

antar keluarga dekat atau antar kelompok, terutama di kalangan masyarakat biasa 

karena mereka sudah saling memahami sebelumnya. Meskipun sistem pernikahan 

antar keluarga ataupun antar kelompok tersebut masih bertahan hingga sekarang, 

namun tidak dianut secara ketat. Dewasa ini, pemilihan jodoh sudah banyak 

dilakukan di luar lingkungan kerabat.
10

 

Salah satu daerah yang budaya ataupun adat pernikahannya masih sangat 

kental dan sakral adalah daerah Kabupaten Bulukumba. Di daerah ini meskipun 

perubahan zaman telah mempengaruhi tradisi pernikahan di wilayah tersebut, 

namun masih banyak masyarakat yang mempraktekkan tata cara pernikahan 

dengan adat dan tradisi yang sangat kental. Salah satu daerah tersebut yaitu di 

desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. 

                                                           
  

8
Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama, 

2012), h. 69. 

 
9
C. Perlas, “ Manusia Bugis”, ( Jakarta: Forum Jakarta, 2006), h. 178 

 
10

Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara 

Adatnya”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 68-69. 
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Kehidupan masyarakat Desa Bonto Bulaeng Kabupaten Bulukumba di 

warnai dengan adat istiadat yang berlaku sejak dahulu kala. Pada umumnya 

budaya dan upacara pernikahan adat di Desa Bonto Bulaeng hampir sama dengan 

daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Proses paling awal menuju 

pernikahan adalah pemilihan jodoh, masyarakat di Desa Bonto Bulaeng 

umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga 

sendiri karena di anggap sebagai hubungan pernikahan atau perjodohan ideal. 

Perjodohan yang ideal yang dimaksud adalah pernikahan anatara sepupu satu kali 

atau sepupu dua kali, akan tetapi kedua jenis perjodohan ini bukanlah suatu hal 

yang di wajibkan. 

Dewasa ini, laki-laki yang akan menikah dapat memilih jodoh di luar 

lingkungan kerabat, adapun perjodohan yang ideal selain dari kerabat adalah 

perjodohan yang didasarkan pada kedudukan yang sama dalam artian, yaitu 

kedua mempelai memiliki stratifikasi sosial yang sederajat di dalam masyarakat, 

baik di lihat dari keturunananya. Artinya, kedua calon mempelai sama-sama 

mempunyai keturunan karaeng, mempunyai Pendidikan yang sederajat, 

kedudukan di dalam struktur pemerintahan, harta kekayaan, keturunan 

bangsawan maupun orang yang biasa biasa saja. Setelah jodoh yang di pilih di 

rasa cocok, maka proses selanjutnya adalah accarita rua-rua (penjajakan).
11

 

Dalam Suku Bugis-Makassar ataupun terkhusus di Desa Bonto Bulaeng 

Kecamatan Bontotiro sendiri ada prosesi pra nikah yang di sebut dengan addu ta 

atau assuro (melamar), artinya keluarga besar dari calon mempelai laki laki 

datang melamar secara resmi ke calon mempelai wanita dengan membawa 

sejumlah barang hasil kesepakatan yang biasa disebut dengan Angngerang-

                                                           
 

11
Kardi, Skripsi: “Makna Angngerang-Ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu 

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba”, (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi, UIN 

Alauddin, 2017), h. 9 
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ngerang (seserahan). Seserahan ini merupakan suatu budaya yang sudah lama di 

pegang teguh oleh masyarakat di desa Bonto Bulaeng dan sampai saat ini masih 

tetap ada. 

Salah satu seserahan yang masih eksis dan tetap di dilaksanakan di Desa 

Bonto Bulaeng ialah Baku‟puli. Baku’puli ini akan dibawa oleh calon pengantin 

lelaki kerumah kediaman calon pengantin wanita yang dihadiri oleh laki-laki dan 

perempuan yang menyaksikan akad nikah tersebut. Kehadiran baku‟puli ini tidak 

lepas dari rangkaian pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat umum 

melalui tradisi budaya dan simbol yang dikenal dalam masyarakat tersebut. 

Terutama nilai-nilai budaya Islam yang terdapat dalam tradisi Baku‟puli ini. 

Nilai-nilai budaya Islam yang terkandung dalam sebuah tradisi tentunya 

merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam mengatur ataupun memberikan 

sebuah tujuan untuk memohon keselamatan dan berkah kepada Allah swt. Nilai-

nilai budaya Islam selain memberikan dasar pemahaman yang dapat memberikan 

pemaknaan juga dapat memberikan pedoman. Kandungan nilai budaya Islam 

terdapat dalam tradisi Baku’puli yang mempunyai makna tersendiri dan 

berhubungan dengan proses kehidupan manusia termasuk dalam tradisi. Dalam 

setiap berhubungan setiap manusia selalu meninggalkan makna yang dapat 

menjadikan suatu hubungan dapat berjalin dengan harmonis. 

Adanya makna dan nilai dalam Baku‟puli merupakan cerminan bahwa 

budaya masyarakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro, Kabupaten 

Bulukumba ini memiliki nilai dan ajaran bagaimana seharusnya masyarakat 

bertingkah laku dalam kehidupan di dunia ini. Berdasarkan hal-hal tersebut maka 

peneliti mengangkat judul penelitian yakni, “Tradisi Baku’puli dalam Adat 

Pernikahan di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

(Studi Budaya Islam). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat di rumuskan bahwa yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Tradisi Baku’puli 

dalam Adat Pernikahan di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba”, dari pokok permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi tradisi Baku’puli di desa Bonto Bulaeng Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana wujud Baku’puli dalam prosesi pernikahan di desa Bonto 

Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam baku‟puli di desa Bonto 

Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus kepada tradisi Baku’puli di desa Bonto Bulaeng 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian terkait Nilai-nilai Islam dalam tradisi Baku‟puli di Desa Bonto 

Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba akan di bahas lebih 

terperinci dan fokus kepada eksistensi Tradisi Baku‟puli, dimana dalam bagian ini 

akan dibahas tentang awal mula munculnya baku‟puli, perubahan dari masa ke 

masa dan masyarakat pendukung Tradisi Baku‟puli masih dilaksanakan di Desa 

Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. 

 Selanjutnya peneliti akan membahas wujud dari  Tradisi Baku‟puli, dalam 

bagian prosesi pernikahan yang dilaksanakan di Desa Bonto Bulaeng dalam 

pembahasan ini akan di deskripsikan wujud dari baku‟puli itu sendiri selain itu  
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akan di bahas terkait tahap awal persiapan, tahapan persiapan dan tahapan 

penyerahan Baku’puli. Pada pembahasan akhir peneliti akan menjabarkan hasil 

analisis Nilai-nilai budaya Islam dalam Tradisi Baku‟puli di Desa Bonto Bulaeng 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan uraian penelitian sebelumnya yang mempunyai 

kemiripan dan relevan dengan judul penelitian ini. Kehadiran penelitian terdahulu 

ini di jadikan sebagai data banding oleh peneliti sehingga peneliti sedapat 

mungkin menemukan data baru dalam menggali informasi ditempat penelitian. 

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Kasmawati dengan judul “Makna Baku’puli Pada Adat 

Pernikahan di Desa Dwitiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba” pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang (1). 

Makna Baku’puli Pada Adat Pernikahan di Desa Dwitiro Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba (2). Pandangan Islam Mengenai Tradisi 

Baku’puli sebagai di Desa Dwitiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan yaitu Komunikasi Budaya. Dengan melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi, serta melalui informan seperti Kepala 

Desa, Ketua Agama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pemangku 

Adat
12

. 

2. Penelitian oleh Kardi dengan judul penelitian “Makna Angngerang-

Ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba” pada tahun 2017. Penelitian ini membahas 

                                                           
 

12
Kasmawati, Skripsi: “Makna Baku’puli Pada Adat Pernikahan di Desa Dwitiro 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”, (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi, UIN 

Alauddin, 2018), h.5. 
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tentang (1).kedudukan Angngerang- Ngerang dalam pernikahan di 

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, (2).Makna Angngerang-

Ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan analisis semiotika Charles S. Pierce. Adapun hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Kedudukan Angngerang-Ngerang 

dalam Pernikahan Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaaten 

Bulukumba wajib dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Gunturu. Tradisi 

yang tidak dapat di hilangkan sebab sudah menjadi symbol penghargaan 

bagi keluarga calon mempelai perempuan. (2). Makna tradisi Angngerang-

Ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba secara umum adalah sebai hadiah yang di 

persembahkan pleh pengantin laki-laki untuk pengantin wanita
13

. 

3. Jurnal, Jenny Sista Siregar & Lulu Hikmayanti Roechelman, dengan judul 

“Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna 

Simbolis”. 2021. Jurnal ini membahas tentang gambaran secara 

komprehensif mengenai Seserahan dan makna simbolik Seserahan. 

Adapun hasil penelitian ini adalah Seserahan adalah salah satu rangkaian 

dalam perkawinan adat Betawi, Seserahan memiliki perbedaan dalam 

istilah dengan tulisan dalam buku perkawinan Betawi yng ditulis secara 

umum walau tujuannya sama. Dalam Seserahan, calon pengantin laki-laki 

memberikan benda Seserahan kepada pihak perempuan terbagi menjadi 

tiga kategori yaitu Wajib, secara adat dan Sunah (boleh dilaksanakan atau 

tidak dilaksanakan). Benda Wajib ialah simbol keseriusan pengantin laki-

                                                           
 

13
Kardi, Skripsi: “Makna Angngerang-Ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu 

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba”, (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi, UIN 

Alauddin, 2017), h.15. 
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laki terhadap seorang istri yang berlandaskan agama. Benda secara Adat 

ialah simbol dari mempererat tali persaudaraan yang menandakan ciri khas 

budaya Betawi, benda Sunah ialah simbol kemakmuran dan rasa syukur 

untuk menghadapi rumah tangga. Seserahan diberikan sebagai bentuk 

kesiapan calon suami kepada istri, bentuk penghargaan dan rasa hormat 

bagi kaum wanita
14

. 

4. Penelitian oleh Hariyanti, dengan judul, “Analisis Makna Simbolik 

Seserahan (Erang-Erang) Pada Pernikahan Adat Makassar di Kecamatan 

Galesong Kabupaten Takalar”. 2019. Adapun penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif, yang mengacu kepada teori seomitika 

Charles S. Pierce. Adapun pokok permasalahan yang di kaji oleh peneliti 

adalah: pertama, bentuk-bentuk seserahan, dan yang kedua adalah makna 

seserahan. Adapun hasil penelitian ini adalah makna yang diperoleh suatu 

gambaran makna yang jelas bahwa masyarakat Makassar di Kecamatan 

Galesong Kabupaten Takalar memaknai bentuk-bentuk simbolik dalam 

seserahan sebagai symbol sumber rezeki, kesejahteraan, banyak rezeki dan 

kebahagiaan sehingga diharapkan agar setelah menikah dan menjalin 

hidup rumah tangga calon mempelai akan menjadi keluarga yang sakinah, 

mawaddah, warahmah pada saat menjalani kehidupan rumah tangganya
15

. 

5. Jurnal, Masykurotus Syarifah, Rusdi, & Bahrut Tamam, dengan judul, 

“Tradisi Bhan-Ghiban (Seserahan) dalam Pernikahan (Studi Kasus di 

Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura)”. 

2019. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. 

                                                           
 

14
Jenny Sista, Lulu Hikmayanti Rochelman ” Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: 

Sejarah dan Makna Simbolis” Ilmu Sosial dan Humaniora, 4 no 1 Desember(2021) 

 
15

Hariyanti, skripsi:“Analisis Makna Simbolik Seserahan (Erang-Erang) Pada 

Pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”. (Makassar: UNM, 

2019). h.4 
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Penelitian ini mempunyai dua pokok permasalahan yaitu: 1. Untuk 

mengetahui Tradisi Bhan-Ghiban (seserahan) dalam pernikahan di Desa 

Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura. 2. Untuk 

mengetahui pandangan Masyarakat tentang Tradisi Bhan-Ghiban 

(seserahan) dalam pernikahan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk 

Kabupaten Sumenep Madura
16

. 

Dari penelitian diatas, adapun yang membedakan dengan penelitian ini 

adalah penelitian tersebut lebih memfokus utamakan tentang tradisi seserahan dan 

semacamnya beserta makna dari tradisi tersebut. Adapun penelitian ini lebih fokus 

terhadap sudut pandang terhadap Nilai-nilai budaya Islam dalam Tradisi 

Baku‟puli di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang   

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk memahami eksistensi Tradisi Baku’puli di Desa Bonto Bulaeng  

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

b. Untuk mendeskripsikan wujud Baku’puli di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

c. Untuk menganalisis Nilai nilai budaya Islam yang terkandung dalam Tradisi 

Baku’puli di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba. 

 

 

                                                           
 

16
Masykurotus Syarifah, Rusdi, & Bahrut Tamam, “Tradisi Bhan-Ghiban (Seserahan) 

dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep 

Madura)”. Iqtisodina, 1 no 1, 2019 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperluas 

pengetahuan dalam bidang Ilmu Sejarah Peradaban Islam. Serta berguna bagi 

pengembang Ilmu Sejarah Peradaban Islam khususnya mata kuliah Antropologi. 

Selain itu juga memberikan informasi dan referensi khususnya bagi para 

mahasiswa Sejarah Peradaban Islam yang mengadakan penelitian sejenis. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan yaitu: Pemerintah, sebagai pengambil kebijakan dalam rangka 

menentukan berbagai peraturan yang akan di keluarkan. Para masyarakat untuk 

memberikan masukan ataupun arahan mengenai Baku’puli 



 

13 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Kebudayaan 

1. Pengertian Kebudayaan  

Kebudayaan merupakan turunan dari kata kultuvasi yang berarti kata budi-

daya berarti cipta, karsa, dan ras. Kata budaya dalam bahasa inggris merujuk pada 

kata culture. Sedangkan dalam bahasa latin dari kata colera. Colera mengacu pada 

proses mengolah, mengerjakan, memupuk, dan mengembangkan lahan(bertani). 

Kemudian pengertian ini muncul dan berkembang dalam arti culture, yaitu 

sebagai segala daya dan aktivitas untuk mengolah dan mengubah alam.
1
 

Adapuniistilah budaya iimenurut Koentjaraningrat kebudayaan berasal 

iidari sangsekerta yaitu buddhayah yang berupa bentuk plural (jamak) idari 

iibuddhi iiyang iiberarti iibudi iiatau iiakal, iisehingga iisuatu iikebudayaan 

iidapat diiartikan sebagai iihal-hal iiyang iidapat iibersangkutan iidengan iibudi 

iidan iiakal.
2
 

Kebudayaan suatu masyarakat iadalahisuatu iisistem iidari iinilai-

nilaiibudaya iyang i ijuga iidapat iidi iijadikan istandar iperilaku idan idapat 

imenjadi itradisi isuatu imasyarakat idan idengan idemikian isuatu icara ihidup 

isuatu imasyarakat.
3
 

Selain yang di kemukakan diatas tentang pengertian kebudayaan, ada juga 

beberapa ahli yang memberikan pendapat mereka tentang pengertian kebudayaan. 

Diantaranya adalah para budayawan Indonesia dan budayawan asing, yaitu: 

                                                           
  

1
Rafael Raga Maran. Manusia dan Kebudayaan Dalam Persfektif Ilmu Budaya Dasar 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 15. 

2
Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Cet. XXIII. Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka,2008), h.9. 

3
Jalaluddin, Psikologi Agama.(Cet. 13 Jakarta:Rajawali Pers,2010), h. 223-224 
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Geertz dalam bukunya “Mojokuto; Dinamika Sosial Sebuah Kota di 

Jawa”, mengatakan bahwa budaya adalah suatu sistem makna dan simbol yang 

disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, 

menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola 

makna yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk- bentuk 

simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabdikan, 

dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem 

simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.
4
  

Seorang antropolog Inggris Edward B. Taylor 
5
 mengatakan bahwa kultur 

adalah keseluruhan yang kompleks termasuk di dalamnya pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan 

lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat.
6
 Ralph Linton 

yang memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian 

kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan adalah seluruh cara 

kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup 

saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan.
7
 

Sementara Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan 

kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya 

masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan 

jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar 

kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.
8
  

                                                           
 

4
Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 154.    

 
5
Edward B. Tylor,Primitive Culture; Research into the Development of Mythology, 

Philosophy,Religion, Language, Art and Custom (1874), dalam Koenjtaraningrat, Sejarah Teori 

Antropologi I (Jakarta : UI Press, 1987), h. 48.    

 
6
William A. Haviland, Antropologi, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 332.    

 
7
Tasmuji, Dkk, h 151.    

 
8
 Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar (Bogor: GHalia 

Indonesia, 2006), h. 21.    
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2. Budaya dan Unsur-Unsurnya   

 Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-

unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan 

semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan 

tersebut adalah:
9
   

1. Sistem religi atau yang dikenal juga dengan kepercayaan, suatu hal yang 

menyangkut atau mempengaruhi agama atau religi yang dianut oleh 

sekolompok masyarakat. Budaya dalam aspek agama kemudian menciptakan 

sebuah pola atau tindakan yang seringnya susah untuk dilogikan. Cakup dari 

unsur agama ini sendiri meliputi komunikasi, keyakinan, pandangan hidup, 

upacara keagamaan, dan lain-lain. 

2. Sistem ilmu pengetahuan, budaya memiliki cakupan pengetahuan, yakni 

segala hal yang diketahui oleh kelompok masyarakat tertentu. Pengetahuan 

sangat penting untuk mendukung mereka bertahan hidup. Mulai dari 

pengetahuan tentang jenis tanaman, hewan, waktu, perilaku, dan sebagainya. 

3. Sistem peralatan dan teknologi, unsur ini mencakup segala jenis peralatan 

atau barang yang digunakan untuk hidup. Lewat peralatan teknologi hidup 

suatu kelompok masyarakat paham bagaimana mengolah bahan makanan 

menjadi makanan, bagaimana mengolah benang menjadi kain untuk dibuat 

pakaian, dan lain sebagainya. 

4. Kemasyarakatan, budaya sangat identic dengan kemasyarakatan. Budaya 

dijadikan sebuah kelompok masyarakat untuk bertahan hidup, membangun ad 

at istiadat, pola perilaku, dan sebagainya. Budaya kemudian mampu 

membentuk masyarakat dengan karakter dan kebiasaan khas. 

                                                           
 

9
 Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 160-165.  
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5. Bahasa, budaya akan membentuk bahasa khusus atau khas yang digunakan 

sebuah kelompok masyarakat. Sehingga bahasa termasuk kedalam bentuk 

budaya. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah dan membuktikan bahwa 

sebuah budaya mempengaruhi bahasa suatu masyarakat. 

6. Sistem mata pencaharian, mata pencaharian juga termasuk kedalam unsur 

budaya, karena segala cara manusia untuk mempengaruhi kebutuhan 

keseharian sangat dipengaruhi oleh budaya. Misalnya, kebiasaan masyarakat 

untuk berkebun, berburu, berdagang, bercocok tanam, dan lain sebagainya. 

7. Kesenian, semua hal yang berhubungan dengan hasrat dan keinginan manusia 

terhadap sebuah keindahan merupakan bentuk kesenian. Kesenian ini 

kemudian termasuk kedalam bentuk budaya yang mencakup seni sastra, seni 

tari, dan juga seni rupa, inilah yang membuat masyarakat di daerah lain 

memiliki seni tari khas tersendiri. 

Koentjaraningrat mengemukakan ada tiga wujud kebudayaan yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai salah satu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, 

norma, peraturan dan sebagaianya. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam suatu masyarakat 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda benda hasil karya manusia
10

. 

Beberapa tokoh antropolog juga mengutarakan pendapatnya tentang unsur-

unsur yang terdapat dalam kebudayaan. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 

unsur pokok dalam kebudayaan yang terdiri dari: 

a. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota 

masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam di sekelilingnya. 

b. Organisasi ekonomi 

                                                           
 

10
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta. PT Rineka Cipta, 1990) . h. 23. 
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c. Alat-alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan 

d. Organisasi kekuatan politik
11

 

Sementara itu Melville J. Herkovits mengajukan unsur-unsur kebudayaan 

yang terangkum dalam empat unsur:  Alat-alat teknologi, Sistem Ekonomi, 

Keluarga dan Kekuasaan politik. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya 

mensinonimkan definisi budaya dengan tradisi (tradition). Tradisi, dalam hal ini, 

diartikan sebagai ide-ide umum, sikap dan kebiasaan dari masyarakat yang 

nampak dari perilaku sehari-hari yang menjadi kebiasaan dari kelompok dalam 

masyarakat tersebut.
12

 Padahal budaya dan tradisi itu berbeda. Budaya dapat 

memasukkan ilmu pengetahuan ke dalamnya, sedangkan tradisi tidak dapat 

memasukkan ilmu pengetahuan ke dalam tradisi tersebut.
 13

  

Istilah budaya dapat diartikan sebagai totalitas dari pola perilaku, kesenian, 

kepercayaan, kelembagaan dan semua produk lain dari karya dan pemikiran 

manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang 

ditransmisikan bersama.
14

  

Tylor dalam Asri Buningsih mengartikan budaya sebagai “that complex 

whole which includes knowledges, beliefs, art, moral, laws, cutoms and other 

capabilities and habits acquired by man as a member of society”. Budaya 

merupakan suatu kesatuan yang unik dan bukan jumlah dari bagian-bagian suatu 

kemampuan kreasi manusia yang immaterial, berbentuk kemampuan psikologis 
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seperti limu pengetahuan, teknologi, kepercayaan, keyakinan, seni dan 

sebagainya.
15

  

Budaya sebagai keyakinan, nilai, peraturan, norma, simbol serta tradisi 

yang telah dipelajari dan merupakan hal yang umum bagi sekelompok orang. 

Karakter yang sama dari sekelompok orang itulah yang membuat mereka unik, 

budaya merupakan cara hidup dan kebiasaan.
16

   

Dengan kata lain, kebudayaan adalah produk kekuatan jiwa manusia 

sebagai makhluk hidup. Meskipun tubuhnya lemah, tetapi manusia mempunyai 

akal sehingga mampu menciptakan alat (sebagai homo faber) dan akhirnya 

menjadi penguasa dunia. Budaya merupakan suatu sistem pengetahuan yang berisi 

ide atau gagasan dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari 

kebudayaan itu terlihat abstrak. Budaya sebagai sikap mental dan kebiasaan lama 

yang sudah melekat dalam setiap langkah kegiatan dan hasil kerja. Fungsi utama 

budaya adalah untuk memahami lingkungan dan menentukan bagaimana orang-

orang dalam organisasi merespons sesuatu, menghadapi ketidakpastian dan 

kebingungan. Seorang pemimpin harus memikirkan pentingnya budaya karena 

sangat berperan penting dalam kesuksesan organisasi.
17

  

Budaya sebagai pola asumsi dasar sekelompok masyarakat atau cara hidup 

orang banyak atau pola kegiatan manusia yang secara sistematis diturunkan dari 

generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan 

cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya.
18

  

Koentjaraningrat mengelompokkan aspek-aspek budaya berdasarkan 

dimensi wujudnya, yaitu: 1) Kompleks gugusan atau ide seperti pikiran, 
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pengetahuan, nilai, keyakinan, norma dan sikap. 2) Kompleks aktifis seperti pola 

komunikasi, tari-tarian, upacara adat. 3) Materian hasil benda seperti seni, 

peralatan dan sebagainya.
19

  

Sedangkan menurut Robert K. Marton, di antara segenap unsur-unsur 

budaya terdapat unsur yang terpenting yaitu kerangka aspirasi tersebut, dalam 

artian ada nilai budaya yang merupakan konsepsi abstrak yang hidup di dalam 

alam pikiran. 
20

   

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda benda yang diciptakan 

manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang 

bersifat nyata, misalnya pola pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi 

sosial, religi, seni, dan lain lain. Yang kesemuanya ditujukan untuk membantu 

manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. 

B. Islam dan Tradisi Lokal 

 Secara bahasa kata Islam berasal dari bahasa Arab yang di ambil dari kata 

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

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

Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Al- Baqarah: 112 

 

                           

     

Terjemahnya: 

Tidak demikian! Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah 
serta berbuat ihsan, akan mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa 
takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih.

21
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Kata “aslama” menjadi pokok kata Islam, mengandung segala arti yang 

terkandung dalam arti pokoknya, sebab itu orang yang melakukan atau masuk 

Islam dinamakan muslim. Berarti orang itu telah menyatakan dirinya taat, 

menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah Swt. Dengan melakukan “aslama” 

maka orang terjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat
22

. 

Selanjutnya dari kata “aslama” juga terbentuk kata “salamun” yang 

berarti “damai”. Maka dari itu Islam dipahami sebagai ajaran cinta damai. 

Karenanya seorang yang mengaku muslim harus berdamai dengan Allah dan 

sesamanya. Agama Islam dalam pengertian ini adalah ketaatan sebagai kepatuhan 

yang total kepada Tuhan, menuntut sikap pasrah yang total pula kepada-Nya. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia juga menjelaskan bahwa Islam adalah 

agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, yang berpedoman pada kitab 

suci al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt. 
23

Islam lahir di 

kota Mekkah, dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagai utusan Allah SWT 

yang membimbing manusia ke jalan yang lurus. Sepeninggal nabi, maka 

kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya yang biasa di 

juluki “Khulafaur-Rasyidin”.  

Pada masa ini, Islam mulai berkembang pesat akibat ekspansi Daulah 

Islam, seperti Bani Abbasiyah dan Umayyah. Ajaran Islam yang kemudian 

menyebar luas ke daerah-daerah luar jazirah Arab. Maka ajaran Islam tersebut 

segera bertemu dengan berbagai peradaban dan budaya lokal yang sudah 

mengakar selama berabad-abad. 

Islam dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Adalah 

agama yang mengandung pengertian yang mendasar. Agama Islam bukanlah 
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hanya milik pembawanya yang bersifat individual ataupun milik dan 

diperuntukkan suatu golongan atau negara tertentu. Islam adalah agama universal 

yang merupakan wujud realisasi dari konsep “Rahmatan lil Alamin” (rahmat bagi 

seluruh umat). Nurcholish Madjid mengatakan bahwasanya ajaran Islam adalah 

dimaksudkan untuk seluruh umat manusia, karena Nabi Muhammad Saw. adalah 

utusan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Ini berarti bahwa ajaran Islam itu 

berlaku bagi seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini tidak hanya tertentu pada 

bangsa Arab saja, namun juga kepada seluruh bangsa dalam tingkatan yang sama. 

Jadi jelas bahwasanya nilai-nilai ajaran Islam yang universal adalah dapat 

berlaku disembarang waktu dan tempat dan sah untuk semua golongan atau 

kelompok manusia, tidak bisa dibatasi oleh suatu formalisme, seperti formalisme 

“menghadap ke timur atau ke barat” (yakni, formalisme ritualistik pada 

umumnya). Islam sebagai agama merupakan produk Allah Swt yang mencakup 

syari‟ah dan fiqh dimana keduanya tersebut sama-sama bersumber dari alQur‟an 

dan al-Hadits. 

Syari‟ah dan fiqh yang di ajarkan Islam telah memainkan peranannya di 

dalam mengisi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Syari‟ah 

mencerminkan Islam sebagai agama sedangkan fiqh mencerminkan Islam sebagai 

budaya. Secara sosiologis, Islam adalah sebuah fenomena sosio-kultural. Di dalam 

dinamika ruang dan waktu, Islam yang semula berfungsi sebagai subyek pada 

tingkat kehidupan nyata berlaku sebagai obyek dan sekaligus berlaku baginya 

berbagai hukum sosial. Eksistensi Islam sangat di pengaruhi oleh lingkungan 

sosial dimana ia tumbuh dan berkembang
24

. 

Istilah itradisi imengandung ipengertian itentang iadanya ikaitan imasa 

ilalu idengan imasa isekarang. iIa imenunjuk ikepada isesuatu iyang idiwariskan 
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idari igenerasi ike igenerasi. iDan iwujudnya imasih iada isampai isekarang. 

iSebagaimana idikutip ioleh iPramono isecara iringkas imenyatakan ibahwa 

itradisi iadalah isesuatu iyang idiwariskan iatau iditransmisikan idari imasa ilalu 

ike imasa ikini.
25

 

 Adapun Tradisi lokal sendiri memiliki makna yaitu sesuatu yang telah 

dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok 

masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang 

sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang 

diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, 

karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. 

Tradisi Islam merupakan hal yang datang dari atau dapat melahirkan jiwa 

Islam. Tradisi Islam dapat mempengaruhi dan segala aspek tingkah laku atau 

normatif penganutnya. Secara normatif Islam sering mengajarkan semua 

penganutnya berperilaku baik, saling menghormati, silatuhrahmi, musyawarah, 

bersifat sosial dan melarang umatnya untuk tidak berbuat keburukan yang 

bertentangan dengan norma norma yang telah diajarkan dalam Islam.  

Sebagai agama ilahi ialah ajaran yang bersumber dari wahyu. Islam 

mengandung nilai nilai yang universal yang selalu mengajarkan semua 

penganutnya untuk berkehidupan yang baik dalam segala aktivitas seperti sosial, 

budaya, dan lainnya. Hal ini memberi arti bahwa Islam yang diturunkan sebagai 

pedoman hidup didunia dan akhirat.
26

  

Islam sejak kehadirannya dimuka bumi ini, telah memainkan peranannya 

sebagai salah satu agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini, tentunya 

membawa Islam sebagai bentuk ajaran agama yang mampu mengayomi 
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keberagaman umat manusia dimuka bumi ini. 
27

 Islam mendorong masyarakat 

untuk berbudaya dan memiliki sebuah tradisi. Tetapi seperti yang kita ketahui, 

sebelum datangnya Islam didunia sudah ada tradisi yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat berdasarkan agama yang datang sebelum Islam. Tentunya tradisi yang 

ada dimasyarakat tersebut ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Agama 

Islam dan tradisi memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. 

Hafner berpendapat seperti halnya yang dikutip Erni Budiwanti 

mengatakan tradisi terkadang berubah dengan situasi politik dalam ajaran Islam. 

Dia juga berpendapat keanekaragaman terkadang adat dan tradisi bertentangan 

dengan ajaran Islam. Keberagaman adat dan tradisi yang menggiring Hafner dari 

satu daerah ke daerah lain sehingga ia menyimpulkan bahwa adat merupakan 

buatan manusia dengan ini tidak dapat melampaui perang dan mengatur 

masyarakat. Dalam ucapan Hafner yang dikutip oleh Erni Budiawati Ialah: 

 
Karena agama adalah pemberian dari tuhan sedangkan adat dan tradisi 
merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri di atas segala hal 
yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika 
muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi 
maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam 
nilai nilai Islam.

28
 

Ajaran Islam juga tidak mengharamkan untuk berbudaya dan beradat 

istiadat sesuai dengan kulturnya karna budaya dan tradisi merupakak kehidupan 

manusia yang tidak dapat dipisahkan selama ia hidup di dunia ini. Justru 

keberadaan tradisi lokal di pandang sangat penting dalam memperkaya khazanah 

peradaban keislaman. masing-masing tradisi lokal itu berada pada posisi yang 

absah untuk diakaui keberadaanya sebagai bagian dari Islam, yang posisinya 
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setara, sederajat, karena itu, gagasan semisal pribuminisasi Islam dalam konteks 

Indonesia.
29

 

 Hubungan Islam dengan tradisi lokal merupakan realitas, karena hal 

tersebut telah menjadi kecenderungan umum, ini di sebabkan karena sebelum 

Islam datang berbagai macam tradisi dan kepercayaan lokal menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari praktek kehidupan masyarakat dan telah menyatu dalam 

sistem sosial budaya masyarakat Indonesia. Berbagai tradsi dan kebudayaan yang 

ada di dalam masyarakat manusia berfungsi untuk memuaskanhasrat naluri 

kebutuhan hidup manusia, unsur kesenian misalnya berfungsi memuaskan akan 

keindahan, unsur sistem pengetahuan bergungsi memuaskan hasrat naluri untuk 

tahu dan fungsi lain yang di butuhkan oleh manusia
30

 

 Kedatangan Islam tidak lepas dari pengaruh budaya lokal. Sebab awal 

kedatangan Islam, para penganjur dan mubaliq mendialogkan antara budaya 

dengan Islam. Ritual keberagaman merupakan campuran dari unsur-unsur Islam 

dan pra Islam. Kehadiran Islam dalam masyarakat merupakam bentuk penerimaan 

nilai yang sama sekali baru kedalam budaya yang sudah wujud secara mapan.  

Namun, kehadiran budaya baru kedalam budaya yang sudah ada ini tidak 

meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal. Tradisi Islam yang 

hadir tidak serta merta secara utuh di terima sebagaimana apa yang sudah ada. 

Tetapi justru dilakukan penyesuaian dengan budaya yang sudah ada 

terlebih dahulu. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keagaamaan dalam 

Islam, maka tradisi tersebut tetap di pertahankan dengan melakukan penyesuaian 

secara harmonis. Penerimaan Islam sebagai ajaran, tidak menghilangkan wajah 

lokal yang di warisi secara turun temurun .model adaptasi seperti ini kemudian 
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lahir dari adanya strategi penerimaan yang memungkinkan adanya integrasi dua 

budaya yang bertemu. 

Masuknya Islam dengan membawa ajaran baru bagi budaya kemudian 

mempengaruhi tradisi yang sudah ada. Namun berubahnya budaya yang sudah 

ada merupakan penyesuaian atas pandangan dan pengakuan kebenaran agama 

yang di terima. Islam dan budaya dapat digandengkan dengan terbukanya 

pertimbangan pelakunya. 

C. Nilai Nilai Budaya Islam 

Islam sebagai sebuah Lembaga agama merupakan dari kebutuhan ideal 

bagi pemeluknya. Agama memiliki tata nilai yang menjadi pedoman kehidupan 

pemeluknya, yakni sebagai perangkat serta acuan umum dan menyeluruh dalam 

menghadapi lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan serta perangkat-perangkat 

keyakinan pendukung nilai-nilai dalam sebuah system keyakinan tersebut. 
31

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Nilai diartikan hal-hal yang 

berguna bagi kehidupan manusia atau dapat dikatakan sesuatu yang bisa 

menyempurnakan manusia
32

. 

 Menurut Linda dan Ricard Eyre nilai merupakan tindakan dan perilaku 

yang berdampak positif bagi orang yang mengarahkannya maupun orang lain. 

Nilai menurut Milton Rokeach dan James Bank merupakan kepercayaan dimana 

ruang lingkupnya itu seseorang dapat melakukan atau menghindari suatu 

perbuatan yang menurutnya layak atau tidak untuk dilakukan. Menurut Sidi 

Gazalba adalah sesuatu yang abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan 
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fakta, tidak hanya persoalan benar dan tidak dikehendaki, disenangi atau 

disenangi
33

.  

 Nilai-nilai Islam yang meliputi semua aspek kehidupan, baik itu mengatur 

tentang hubungan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Untuk 

mengetahui bentuk – bentuk kongkrit dari nilai – nilai itu, dapat dilihat nilai dari 

sudut pandang mana kita meninjaunya. Karena hal ini mempermudah untuk 

mengetahui apakah sesuatu yang di lakukan sudah mengandung nilai – nilai Islam 

atau belum. 

 Nilai bersifat ideal dan abstrak tidak dapat dilihat oleh panca indera 

sedangkan yang dapat dilihat ialah aksi berbentuk tingkah laku dari aktuliasisai 

dari nilai tersebut
34

. Lebih secara spesifik nilai islam berdasarkan pandangan 

nurcholish Madjid bukanlah sekedar tindakan tindalkan peribadatan seperti sholat 

dan membaca Al-qur‟an serta membaca doa. Nilai islami memiliki keseluruhan 

tingkah laku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yang dilakukan demi 

memperoleh ridho Allah.
35

 

Nilai merupakan sesuatu yang baik yang selalu digunakan, dicita-citakan 

dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena 

itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga (nilai 

kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral atau etis), dan religius (nilai 

agama).  

Nilai melambangkan harapan-harapan bagi manusia dalam masyarakat. 

Masyarakat biasanya diukur berdasarkan kesadaran terhadap apa yang pernah 

dialami sesorang, terutama pada waktu merasakan kejadian yang dianggap baik 
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ataupun buruk, benar atau salah, baik oleh dirinya sendiri maupun menurut 

anggapan masyarakat. Menurut Alvin L. Betrand, nilai-nilai adalah ciri sistem 

sebagai suatu keseluruhan dan bukan merupakan sekedar salah satu bagian 

komponennya belaka
36

.  

Nilai Islam merupakan pengembangan dari eksternalisasi ajaran agama 

Islam, agama Islam sendiri bersumber dari Al-qur‟an dan hadis. Al-qur‟an 

merupakan sumber yang diwahyukan oleh tuhan kepada perantara Nabi 

Muhammad yang diturunkan secara berangsur-angsur. Sementara hadis bisa di 

definisikan sebagai segala perbuatan, ucapan dan ketetapan yang disandarkan 

kepada Nabi Muhammad.
37

 

Nilai merupakan gabungan semua unsur kebudayaan yang dianggap baik 

atau buruk dalam suatu masyarakat, karena itu pula masyarakat mendorong dan 

mengharuskan untuk menghayati dan mengamalkan nilai yang dianggap ideal 

itu
38

. Masyarakat dalam melakukan aktivitas sosialnya pasti berpedoman kepada 

nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup di masyarakat itu sendiri.  

Nilai-nilai tersebut banyak mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang 

tentang pandangan benar dan salah, baik dan buruk, atau pantas dan tidak pantas. 

Nilai-nilai Islam sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial, bahkan tanpa 

nilai tersebut manusia akan turun ketingkatan kehidupan hewan yang amat rendah 

kerena agama mengandung unsur kuratif terhadap penyakit sosial. Nilai itu 

bersumber dari:  

1) Nilai Ilahi, yaitu nilai yang dititahkan Tuhan melalui para Para Rasul-Nya 

yang berbentuk taqwa, iman, adil yang diabadikan dalam wahyu Ilahi.39 
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Al-Qur‟an dan sunnah merupakan sumber nilai Ilahi, sehingga bersiafat 

statis dan kebenarannya mutlak. Nilai-nilai Ilahi mungkin dapat 

mengalami perubahan, namun secara instrinsiknya tetap tidak berubah. Hal 

ini karena bila instrinsik nilai tersebut berubah makna kewahyuan dari 

sumber nilai yang berupa kitab suci Al-Qur‟an akan mengalami kerusakan.  

2) Nilai Insani atau duniawi yaitu nilai tumbuh atas kesepakatan manusia 

serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Nilai moral yang 

pertama bersumber dari Ra‟yu atau pikiran yaitu memberikan penafsiran 

atau penjelasan terhadap Al-Qur‟an dan sunnah, hal yang berhubungan 

dengan kemasyarakatan yang tidak diatur dlam Al-Qur‟an dan sunnah. 

Yang kedua bersumber pada adat istiadat seperti tata cara komunikasi, 

interaksi antar sesama manusia dan sebagainya. Yang ketiga bersumber 

pada kenyataan alam seperti tata cara berpakaian, tata cara makan dan 

sebagainya. Dari sumber nilai tersebut, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa setiap tingkah laku manusia haruslah mengandung 

nilai-nilai Islami yang pada dasarnya bersumber dari Al-Qur‟an dan 

Sunnah yang harus senantiasa dicerminkan oleh setiap manusia dalam 

tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari dari hal-hal kecil sampai 

yang besar sehingga ia akan menjadikan manusia yang berperilaku utama 

dan berbudi mulia.  

Ragam nilai Islam menurut pandangan Islam sebagai berikut: 

1. Nilai Keimanan 

a. Pengertian Iman 

Iman secara umum dapat dipahami sebagai suatu keyakinan yang benarkan 

di dalam hati, kemudian dapat diungkapkan dengan lisan, dan dapat dibuktikan 
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dengan amal perbuatan dengan hati tulus dan ikhlas berdasarkan petunjuk Allah 

SWT serta sunnah nabi Muhammad SAW.
40

  

Dalam Al-Qur‟an terdapat sejumlah ayat yang menunjukkan kata-kata 

iman, diantaranya terdapat pada firman Allah Surat Al-Anfal: 2,  

تُُّۥ شَادَتُۡٓ  ِٓىۡ ءَاَٚه ۡٛ إذَِا تهُِٛتَۡ عَهَ َٔ جِهتَۡ قهُُٕثُٓىُۡ  َٔ  ُ ٍَ إذَِا ذُكِسَ ٱللََّّ ٌَ ٱنَّرِٚ ؤۡيُُِٕ ًُ ب ٱنۡ ًَ ب إََِّ ُٗ ًَه ىۡ إِٚ

  ٌَ هُٕ كَّ َٕ ىۡ َٚتَ ِٓ هٗ زَثِّ عَهَ َٔ 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan 
sebenarnya, mereka hanyalah orang yang apabila di sebut nama Allah, hati 
mereka merasa takut, dan apabila di bacakan mereka ayat-ayat Al-qur‟an 
bertambahlah keimanan mereka bersama dengan keimanan yang sudah ada. 
Karena mentaburi makna-maknanya. Dan hanya kepada Allah mereka 
bertawakkal, sehingga tidak mengharapkan selain-Nya dan tidak takut 
kepada selain-Nya.

41
 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa orang beriman adalah 

orang yang dapat membuktikan perbuatan, antara lain apabila di sebut nama Allah 

atau mendengar maka bergetar hatinya, sehingga mendorong untuk taat kepada 

apa yang telah diperintahkan Allah swt dan jauh dari perbuatan dosa.  

Dan apabila di bacakan, kepada mereka ayat-ayat itu menambah sehingga 

tiap kali mendengarnya kembali terbuka luas wawasan mereka dan terpancar lebih 

banyak wawasan mereka dan terpancar cahaya kehati mereka dan menghasilkan 

rasa tenang ketika sedang menghadapi segala sesuatu.
42

  

b. Nilai keimanan menurut sufi yaitu :  

1) Hakikat iman menurut Nurcholish Madjid, mendasarkan seluruh 

gerakannya (pemikiran dan sikapnya) kepada iman kepada Allah, karena 

iman itulah yang melahirkan tindakan untuk beribadah, beramal shaleh dan 

berakhlak mulia.43  
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2) Najib Khalid Al-Amir, nilai keimanan merupakan nilai pertama yang harus 

ditanamkan sejak usia dini, karena secara umum anak usia dini cenderung 

berimajiasi dalam berfikir , seperti pernyataan jika tuhan maha melihat dan 

maha mendengar berarti Tuhan memiliki mata yang besar dan telinga yang 

besar. 

2. Nilai Ibadah 

a. Pengertian Ibadah 

Ibadah secara Bahasa (etimologi) berarti menyerahkan diri atau tunduk. 

Sedangkan menurut syara‟ (terminologi) ibadah mempunyai banyak definisi tetapi 

memiliki makna satu. Yaitu:
44

 

1) Ibadah adalah taat kepada Allah swt dengan melaksanakan perintahnya 

melalui lisan para Rasul. 

2) Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan 

diridhai Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zhahir. 

b. Pembagian Ibadah 

Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis yaitu, ibadah Mahdah( 

ibadah khusus) dan ibadah ghoiru mahdah meliputi sholat, puasa, zakat, haji. 

Ibadah ghoiru mahdoh meliputi shodaqoh, membaca Al-qur‟an dan lain 

sebagainya. 
45

 

3. Nilai Akhlak 

a. Pengertian Akhlak 

Akhlak adalah sesuatu yang telah tercipta atau terbentuk melalui sebuah 

proses. Karena sudah terbentuk akhlak disebut juga dengan kebiasaan.
46
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Dalam pengertian sehari hari akhlak disamakan artinya dengan budi pekerti, 

kesusilaan, sopan santun dalam Bahasa Indonesia, dan tidak berbeda pula dengan 

arti kata moral, ethic dalam Bahasa Inggris.  

b. Sumber Akhlak 

 Akhlak bersumber pada Al-qur‟an wahyu Allah yang tidak diragukan dan 

yang bhatin kebenrannya dengan Nabi Muhammad saw sebagai gigur dari akhlak 

Al-qur‟an suri tauladan umat Nabi Muhammad saw.
47

 Sebagaimana terdapat 

dalam Surah Al-Ahzab: 21 

 َ ذَكَسَ ٱللََّّ َٔ وَ ٱلۡۡٓخِسَ  ٕۡ ٱنَۡٛ َٔ  َ ٌَ ٚسَۡجُٕاْ ٱللََّّ ٍ كَب ًَ حٌ حَسَُخَٞ نِّ َٕ ِ أسُۡ ٌَ نكَُىۡ فِٙ زَسُٕلِ ٱللََّّ  نَّقدَۡ كَب

 كَثِٛسٗا  

Terjemahnya: 

 “Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik 

bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah.”
48
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian budaya. Dalam 

pengelolahan data digunakan metode kualitatif untuk mempermudah peneliti 

mendeskripsikan hasil dalam bentuk naratif dan dapat mencari data sebanyak 

mungkin dan seefisien mungkin dalam keperluan penelitian. Penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan kata kata atau kalimat dari 

individu, buku, atau sumber lain. I 

Penelitian ikualitatif imerupakan isuatu ipenelitian iyang ibersifat 

iinvestigasi, idi imana isetiap idata-data idan ibeberapa ipernyataan diperoleh idari 

ihasil iinteraksi ididapat ilangsung idari ipeneliti, ibaik iobjek yang iditeliti idan 

iorang-orang iyang iada idi itempat ipenelitian itersebut. iJadi, idata iyang 

iterkumpul iberupa idata informasi idari ibeberapa inarasumber idan idata idari 

ihasil ipengamatan ipada isaat imelakukan ipenelitian imengenai iproses itradisi 

Baku‟puli. I 

Dengan imenggunakan idata ikualitatif, iperistiwa iyang idialami itersebut 

idapat idilihat idan idiamati idengan ibaik idan ijelas, imulai idari menilai isebab 

iakibat idalam ilingkup iopini i(pendapat) iorang-orang isetempat iserta 

imendapatkan iinformasi iyang ibermanfaat idan iakurat. iTitikipenting idari 

ipenelitian ikualitatif iadalah ipenelitian iyang imenggunakan ideskripsi ilewat 

ikata-kata, ikajian itidak imemanfaatkan iperhitungan iangka iseperti ipada 

iperspektif ikuantitatif. 

 I 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Tempat ini dipilih dengan alasan karena lokasi 

penelitian tersebut masih sangat kental dengan adat Baku’puli. 

2. Waktu Penelitian 

 Penilitian ini dilakukan selama satu bulan, karena baku‟puli memiliki 

waktu pelaksanaan yang tidak pasti yaitu pada saat acara pernikahan. Oleh karena 

itu, peneliti harus menunggu dan terus melakukan observasi untuk mencari tahu 

masyarakat desa Bonto Bulaeng yang akan mengadakan acara pernikahan. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sejarah 

 Pendekatan Sejarah adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang 

berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis atau 

bagaimana mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau waktu 

penelitian dilakukan. 

2. Pendekatan  Antropologi 

 Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia dan kebudayaan 

di dalam manusia berbagi dalam suatu kelompok masyarakat sehingga dalam 

pendekatan ini mempelajari tingkah laku serta peranan masuk dalam kehidupan 

sosial. 

3. Pendekatan Normatif 

 Berdasarkan agama dari kesadaran bahwa pada hakikatnya seburuk 

apapun, yang bernama manusia pasti memiliki Tuhan
1
. Agama jika dilihat dari 

definisi sering kali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan sehingga 
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menjelaskan religiusitas masyarakat adalah berdasarkan tingkat ortodoksi dan 

ritual keagamaan, bahkan lebih berpusat pada bentuk tradisional. Dengan 

pendekatan ini, maka akan diketahui letak nilai nilai budaya Islam dan budaya 

lokal yang terdapat dalam tradisi tersebut. 

4. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan perubahan-

perubahan yang terjadi pada manusia dalam kehidupan sosialnya serta 

perananannya dalam suatu masyarakat, di desa Bonto Bulaeng dalam pelaksanaan 

maupun pembuatan Baku’puli ini, yang tidak lepas dari rasa gotong royong 

maupun solidaritas dalam pembuatannya. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

 Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai informasi dan 

keterangan langsung dari sumbernya yaitu, Tokoh Agama, Pemangku adat, atau 

dari beberapa tokoh masyarakat lainnya. 

2. Data Sekunder 

 Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku atau penelitian-

penelitian sebelumnya yang relevan dengan pokok pembahasan yang di bahas 

oleh peneliti. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang di gunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian. Untuk itu digunakan teknik pengumpulan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Observasi 

 Observasi adalah upaya pengamatan yang digunakan dengan cara terjun 

langsung kelapangan untuk mengamati, mencatat dan menganalisis secara 
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sistematis terhadap gejala/fenomena/objek yang akan di teliti
2
. Peneliti terjun 

langsung ke lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Peneliti 

melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan digunakan meneliti. 

 Dalam tahap ini, peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati hal 

hal apa saja yang di persiapkan pada proses pembuatan Baku’puli, bagaimana 

proses susunan Baku’puli, apa isi Baku’puli, dan hal hal lainnya yang berkaitan 

dengan Baku’puli. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan 

lisan melalui tanyajawab dan berhadapan langsung kepada orang yang dapat 

memberikan keterangan.
3
 Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang 

yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung secara 

mendalam kepada responden yang telah di tentukan sebelumnya. Pada tahap 

wawancara ini, peneliti mendengarkan informasi mengenai eksistensi Baku’puli, 

proses dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi Baku’puli. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode yang di gunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal yang mendukung penelitian berupa gambar, kutipan, dan bahan 

referensi lain yang ada dilokasi penelitian, mengumpulkan data atau bukti-bukti 

yang mendukung proses penelitian tentang Baku’puli. Dokumentasi dilakukan 

untuk memperoleh serta memperkuat data hasil dari wawancara dan observasi. 
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Dokumen yang berisi data-data yang di butuhkan meliputi foto atau 

gambar tentang baku‟puli di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba. Peneliti melakukan dokumentasi dengan mengambil 

gambar Baku’puli baik dari segi isi maupun bentuknya, gambar peneliti dengan 

informan dan merekam percakapan informan pada saat wawancara berlangsung 

dengan menggunakan handphone. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode Pengolahan dan Analisis Data adalah upaya yang dilakukan 

dengan cara menganalisis data, mengorganisasikan data, dan menentukan apa 

yang penting berdasarkan kebutuhan penelitian dan memutuskan apa yang dapat 

dipublikasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 

kualitatif. Dengan analisis ini mampu memberikan nilai-nilai budaya Islam yang 

terkandung dalam tradisi baku‟puli. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan langkah -langkah yaitu:   

1. Reduksi Data 

 Reduksi Data adalah suatu bentuk menganalisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final 

dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya 

cukup banyak. Untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema yang polanya sama dan 

membuang yang tidak perlu. 
4
Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. 
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Reduksi data dapat di bantu dengan alat elektronik seperti komputer 

dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi maka 

peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi 

berdasarkan huruf besar, kecil dan angka kemudian data yang tidak penting 

dibuang. 

2. Penyajian Data 

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

menyajikan data akan dipaparkan secara teratur dengan menampilkan hubungan 

data, dan digambarkan keadaan yang terjadi, dengan demikian akan memudahkan 

peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar. Pemaparan data 

penelitian secara umumnya ditampilkan dengan uraian yang berbentuk teks 

narasi.
5
 

3. Penarikan Kesimpulan  

 Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna/arti, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. 

Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, 

penyajian data serta yang terkhir ilah penarikan kesimpulan dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya.  

 Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan 

hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan 

merupakan tahap akhir dari kegiatan analisi data dan merupakan tahap akhir dari 

pengolahan data.
6
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 Dalam mengolah data penulis menggunakan bebrapa metode sebagai 

berikut. 

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

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

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

kemudian bersifat khusus. 

3. Metode Komparatif, yaitu menganalisis dengan cara melakukan perbandingan 

suatu sumber data antara ahli yang dengan ahli yang lainnya, lalu setelahnya 

mengambil kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Desa Bonto Bulaeng merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Wilayah Kecamatan Bontotiro terletak dibagian timur kabupaten 

Bulukumba. Adapun Kecamatan Bontotiro berasal dari kata Bonto yang berarti 

daratan dan Tiro yang berarti melihat. Dengan demikian dapat di katakan bila 

Kecamatan Bontotiro bermakna daratan yang mampu melihat daerah sekitar, hal 

ini dikarenakan daerah ini terletak pada kawasan yang lebih tinggi dari sekitarnya. 

Penduduk di wilayah ini di diami oleh Suku Konjo dengan bahasa yang 

digunakan sehari hari adalah bahasa Konjo. Salah satu yang paling identik dengan 

wilayah ini adalah banyak yang bermata pencaharian sebagai tukang atau 

pengrajin kayu dan sebagian hidup dari hasil perkebunan ataupun pertanian yang 

menjadikan pemerintah giat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan 

cara membentuk kelompok tani bagi petani terkhusus yang memilki lahan 

pertanian kosong supaya ditanami berbagai tanaman seperti jagung, kapas, padi, 

dan lain sebagainya
1
. 

Wilayah Kecamatan Bontotiro ini memiliki banyak potensi wisata yang 

cukup terkenal di Bulukumba, baik wisata alam maupun wisata religi sampai 

sekarang masih banyak di kunjungi antara lain, Makam Dato'Tiro, Permandian 

Alam Samboang, Permandian Alam Limbua, Permandian Sumur Panjang Hila-

Hila, dan lain sebagainya. Kecamatan Bontotiro memiliki 12 Kelurahan atau Desa 

yang memiliki batas batas wilayah sebagai berikut: 
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a. Sebelah Utara     : Kecamatan Herlang 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Bonto Bahari 

c. Sebelah Timur    : Teluk Bone 

d. Sebelah Barat     : Kecamatan Bonto Bahari dan Kecamatan Ujung Loe 

2. Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

a. Jumlah penduduk Desa Bonto Bulaeng berdasarkan Jenis Kelamin 

 Penduduk merupakan kunci bagi suksesnya pembangunan. Penduduk 

memiliki peran untuk menentukan perkembangan suatu wilayah baik dari skala 

kecil maupun dalam skala besar
2
. Begitupun dengan Jumlah penduduk Desa 

Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro yang penduduknya mencapai 1.442 jiwa,  

berikut tabel jumlah penduduk di Desa Bonto Bulaeng berdasarkan jumlah 

berdasarkan jenis kelamin. 

 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Desa BontoBulaeng Menurut Jenis Kelamin 

Penduduk Laki-laki  718 

Penduduk Perempuan  724 

Jumlah Penduduk  1.442 

 Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah penduduk berjenis 

kelamin laki laki sebanyak 718 orang, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 

724 orang, dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 418. Adapun rumah 

rumah penduduk di desa ini berjejer teratur dengan berhadapan langsung kearah 

jalan. 

Bentuk rumah yang dimiliki penduduk di Desa Bonto Bulaeng adalah 

rumah panggung dan sebagian lagi merupakan rumah batu. Rumah panggung 
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penduduk yang terbuat dari kayu terdapat kolong rumah yang di manfaatkan 

sebagai tempat pengrajin kayu dan kandang ternak baik ayam, kambing, dan 

ternak lainnya. Adapun pekarangan rumah yang kosong dimanfaatkan untuk 

menanam sayuran dan membuat jemuran. Setiap rumah penduduk telah di 

lengkapi listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
3
 

b. Jumlah Penduduk Desa Bonto Bulaeng berdasarkan Mata Pencaharian 

Secara umum, mata pencaharian di Desa Bonto Bulaeng adalah bidang 

pertanian, akan tetapi banyak yang mempunyai mata pencaharian di bidang lain 

maupun mata pencaharian sampingan. Berikut tabel mata pencaharian 

masyarakat: 

 

Tabel 2 

Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bonto Bulaeng 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah (Orang) 

1 Petani    850 

2 PNS      10 

3 POLRI        3 

4 Bidan Swasta        5 

5 Tukang Batu      25 

6 Dukun Tradisional      10 

7 Perangkat Desa      12 

8 Sopir      15 

9 Tukang Jahit      28 

10 Tukang Kue      19 

11 Tukang Rias      14 

12 Karyawan Honorer      23 

13 Tukang Cukur      12 

14 Tukang Kayu      25 

15 Masih Bersekolah    359 

Jumlah 1.442 

Jumlah penduduk diatas merupakan jumlah mata pencaharian yang dimana 

petani merupakan jumlah paling banyak dari jenis mata pencaharian yang lainnya, 

adapun POLRI merupakan jenis mata pencaharian yang paling sedikit dari jenis 
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mata pencaharian yang ada di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba. 

c. Struktur Desa Bonto Bulaeng 

Saat ini Desa Bonto Bulaeng di perintah oleh seorang kepala desa yang 

bernama Budirman yang dipilih melalui pemilihan umum selama dua periode, 

Kepala Desa bertugas untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan 

administrasi maupun urusan desa lainnya. Dalam sebuah sistem pemerintahan 

tentunya dibutuhkan yang namanya atasan dan bawahan untuk mengatur 

pemerintahan secara terstruktur.  

Adapun struktur pemerintahan masyarakat desa Bonto Bulaeng dapat 

mengikat segala aktifitas hidup bersama, aktifitas hidup bersama itu khususnya 

bertalian dengan adat, aktifitas hidup bersamanya itu terlihat dari acara pesta-

pesta, seperti aqiqah, pernikahan, kematian, dll. 

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bonto Bulaeng 

Suatu tingkat pendidikan menentukan tingkat kemampuan sebuah wilayah 

dimana semakin tinggi tingkat pendidikan suatu wilayah maka semakin tinggi 

pula tingkat kemajuan di wilayah tersebut, begitupun sebaliknya. akan tetapi 

tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir maupun tindakan yang akan 

dilakukan. 

Dari segi tingkat pendidikan di Desa Bonto Bulaeng, masyarakat disana 

masih sangat mempedulikan pendidikan anak mereka anak meraka terbukti 

dengan mereka menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan seperti SD, 

SMP, SMA, bahkan sampai keperguruan tinggi sekalipun. Meskipun banyak 

sekali faktor penghambat seperti sarana dan prasarana pendidikan tapi tidak 

mempengaruhi semangat anak-anak untuk menempuh pendidikan yang tinggi. 
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e. Kondisi Budaya Masyarakat Desa Bonto Bulaeng 

Desa Bonto Bulaeng umumnya masyarakat beragama Islam. meskipun 

begitu masyarakat masih sangat berpegang teguh dengan adat istiadat yang di 

bawa oleh nenek moyang mereka. Meskipun demikian, masih terdapat 

penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan oleh sebagian masyarakat yaitu 

masih mengkomsumsi minuman keras terkhusus para kaum muda.  

Masyarakat Desa Bonto Bulaeng sendiri memiliki adat istiadat dan di 

pimpin seorang pemimpin yang biasanya di panggil untuk memimpin suatu 

upacara ataupun acara lainnya. Dalam prosesinya pemimpin ini biasanya 

memimpin doa bagi masyarakat, yang dalam doanya juga membaca surat Al 

Fatihah dan doa doa Islam lainnya. 

Adapun masyarakat di Desa Bonto Bulaeng menggunakan bahasa Konjo 

dalam kehidupan sehari hari mereka. Akan tetapi ketika berbicara dengan anak 

anak atau orang asing mereka biasanya menggunakan bahasa Indonesia untuk 

memudahkan mereka berkomunikasi meskipun bahasa Indonesia yang mereka 

gunakan tidak terlalu fasih atau masih dicampurkan dengan bahasa sehari hari 

yang mereka gunakan. 

Untuk sarana komunikasi sendiri masyarakat Desa Bonto Bulaeng sudah 

banyak menggunakan alat komunikasi seperti handphone dan rata rata jumlah 

penduduknya banyak yang sudah menggunakan Televisi, Radio, handphone dan 

lain sebagainya untuk mengetahui informasi dari luar. 

B. Eksistensi Tradisi Baku’puli di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba 

1. Awal Mula munculnya baku’puli  

 Setiap seserahan dari berbagai ragam tradisi tentunya memiliki ciri khas 

ataupun makna tersendiri. Salah satu seserahan yang masih dilaksanakan oleh 
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masyarakat Desa Bonto Bulaeng adalah seserahan yang bernama Baku’puli. 

  Baku’puli merupakan salah satu tradisi yang berada di Kecamatan 

Bontotiro yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai saat ini. Menurut 

beberapa narasumber tidak ada waktu yang pasti yang tercatat di mana dan sejak 

kapan dimulainya Baku’puli ini. Masyarakat hanya melihat dari kehidupan nenek 

moyang mereka pada zaman dahulu. Sejarah menunjukkan bahwa awal 

pelaksanaan tradisi ini belum terdeteksi oleh para tokoh masyarakat dan para 

sejarawan mengingat kurangnya rujukan dalam bentuk tulisan dan lebih banyak 

bersifat cerita lisan.  

Baku’puli merupakan seserahan yang berarti Baku' bermakna tempat 

sedangkan Puli' bermakna penuh. Dengan demikian baku’puli merupakan tempat 

yang dipenuhi oleh kue tradisional maupun makanan tradisional khas konjo 

lainnya. Baku’puli merupakan seserahan atau adat yang diwariskan oleh nenek 

moyang terdahulu dan masih dilanjutkan dan dilaksanakan sampai sekarang. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan yaitu: 

“Inne’ Baku’puli nakke itala iku iisse iinni ikapastianna inai itau ibungasa 
inu iammulai iinni iBaku’puli, ina idilassanakan iinni itradisia ika 
iamminahang ijaki ibattu iri ibohe-bohea rioloa iinjomi igitte iinni imae idi 
ilanjukkan itodomi.  
 
 Artinya: “Saya itidak itahu ipasti isiapa iyang ipertama iyang imulai 
imelakukan itradisi baku‟puli iini ikarena itradisi iini isudah iada idan 
idilakukan isejak iturun-temurun ioleh iorang-orang itua iterdahulu 
isehingga imasyarakat ijuga imelakukan itradisi ini”.

4
 

Sehubungan dengan penyataan dari informan diatas, Rusmain selaku 

Tokoh Agama di Desa Bonto Bulaeng mengatakan bahwa: 

 

“Inni Baku’pulia ila inihojai iangkua isikurayyana ina ini imulai ii itapi 

itala imungkin ika isusah ina ri uppa informasi na, ika itau itoayya iinjo 

imange inu irioloiki itala imaing itodo ina ijelaskan iri imasyarakat ia 

isikuranna idi imulai ii inanai itau irio iallakukan iinni itradisi ia ipokokna 

ikunni iinni itradisia itala iriyekja itantangganna irurung iajaran iislam 
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ijari ipunna ipersoalan isikurayya idi imulai iI ina inai itau ibungasa imulai 

isecara ipribadi inakke itala iku iisse itodo ii.” 

 

Artinya: “Baku‟puli iniimau dicari dengan ijelas itentang ikapan dimulainya 

maka iitu iadalah isuatu ihal iyang isusah iuntuk iditelusuri   informasinya, 

hal iini idisebabkan ikarena iorang-orang itua iterdahulu tidak ada yang 

pernahimenjelaskan ikepada masyarakat ikapan dimulainya  tradisi iini dan 

siapa yang imemulainya iyang ijelas itradisi iini itidak bertentangan dengan 

iajaran iIslam ijadi isoal ikapan idimulainya idan siapa iyang memulainya 

isecara ipribadi isaya itidak itahu idengan ipasti”.
5
 

Baku’puli adalah adat yang diwariskan dari nenek moyang berdasarkan 

dimana lingkungan kita berada, akan tetapi tidak semua di lingkungan Bulukumba 

menggunakan adat Baku’puli, hanya sebagian saja.iMasyarakat ihanya 

imengetahui bahwa itradisi iini isudah idilestarikan ioleh inenek imoyang imereka 

iterlebih dahulu ikemudian idilanjutkan ioleh ianak icucunya iyang isampai isaat 

iini imasih dilestarikan. 

Baku’puli merupakan suatu adat yang harus ada dalam setiap pernikahan 

di Desa Bonto Bulaeng dan kalau keluarga calon laki laki tidak bisa membawa 

maka harus di ganti dengan uang dan pihak perempuan yang akan 

menyiapkannya. Akan tetapi jika pihak laki laki masih tidak sanggup memenuhi 

permintaan dari pihak perempuan maka di berikan keringanan yang dimana pihak 

perempuan menerima berapa saja uang yang akan di bawa oleh pihak laki laki 

tersebut.  

Hal ini membuktikan bahwa baku‟puli sudah menjadi ketentuan setiap 

pernikahan di Desa Bonto Bulaeng dan wajib dibawa oleh pihak laki-laki. Dari 

pernyataan informan diatas, diketahui bahwa baku‟puli tidaklah memberatkan 

karena merupakan adat yang sudah ada sejak dahulu.  

Selain Baku‟puli di Desa Bonto Bulaeng ada seserahan yang di namakan 

Kanre Ana’. Kanre Ana’ dan Baku’puli sama-sama merupakan seserahan yang 
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ada di Kabupaten Bulukumba. Kanre Ana’ adalah seserahan yang isinya berupa 

buah buahan seperti kelapa, pisang, gula merah, sepasang ayam, tunas pohon 

rumbia.  

Baku’puli maupun Kanre Ana’ tidak bisa di pisahkan karna merupakan 

seserahan yang wajib di desa Bonto Bulaeng.  Seserahan bisa saja membatalkan 

suatu pernikahan hanya karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi 

permintaan bawaan seperti Baku’puli maupun Kanre Ana’, maksudnya Baku’puli 

dan Kanre Ana’ merupakan adat yang harus ada di dalam acara pernikahan di 

Desa Bonto Bulaeng, begitu di junjung tingginya adat bawaan Baku’puli dan 

kanre Ana’ tersebut. Pada saat mengisi Kanre Ana’ tidak sembarangan mengisi 

akan tetapi di perhitungkan tentang jumlahnya. Mengisi Kanre Ana’ jumlahnya 

harus ganjil, biasanya masyarakat memasukkan isian Kanre Ana’ dengan jumlah 

ganjil 1 atau 3. 

Angngerang-ngerang bisa membatalkan suatu pernikahan hanya karena 

tidak bisa memenuhi permintaan bawaan dari pihak keluarga calon mempelai 

wanita, maksudnya permintaan bawaan seperti Baku’ Puli dan Kanre Ana’. Baku’ 

Puli dan Kanre Ana’ inilah merupakan adat yang harus ada dalam acara 

pernikahan di Desa Gunturu, begitu dijunjung tingginya adat bawaan Kanre Ana’ 

dan Baku’ Puli ini. Ketika calon mempelai laki-laki dari luar Kabupaten 

Bulukumba, tidak bisa membawa Baku’ Puli dan Kanre Ana’ maka keluarga dari 

pihak calon mempelai laki-laki harus menggantinya dengan uang dan pihak dari 

keluarga calon mempelai wanita yang akan menyiapkannya.
6
  

Seserahan bisa membatalkan suatu pernikahan hanya karena tidak bisa 

memenuhi permintaan dari pihak calon pengantin perempuan. Seperti Baku’puli 
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maupun kanre Ana’. Baku‟puli di haruskan apabila pertama, calon mempelai laki 

laki maupun calon mempelai perempuan berasal dari desa Bonto Bulaeng. Kedua, 

calon mempelai laki-laki berasal dari desa Bonto Bulaeng sedangkan calon 

mempelai perempuan berasal dari daerah lain.  

Adapun Baku‟puli tidak diharuskan jika calon mempelai laki-laki berasal 

dari daerah lain tetapi, digantikan dengan uang tergantung dengan kesepakatan 

kedua belah pihak, jika ingin di uangkan maka di uangkan dan jika ingin dalam 

bentuk baku‟puli maka keluarga calon perempuan yang menyiapkan dengan 

catatan biaya pembuatan di tanggung oleh pihak calon pengantin laki-laki. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Ruslia bahwa 

“Inni Baku’puli na rurung kandre ana’ nani erang sampang pihak 
burunea tu battu ri desa kunni tokji, mingka punna tu battu ri pantarang 
kampong ribicarakan rolo kulle andrenna tu la ngerang a, sampang andre 
na kulle pasadia mami doik na pihak bahinea appasadia Baku’puli tapi 
injo ngase battu ri pasutujuang rua pihak tu bicaraya”.  

 

Artinya: “Baku‟puli dan Kanre ana‟ di bawa oleh pihak laki-laki yang 

berasal dari desa Bonto Bulaeng, tetapi jika pihak laki-laki dari luar 

kampung/daerah maka di di diskusikan oleh kedua belah pihak, jika pihak 

laki-laki tidak bisa membawa maka digantikan dengan uang dengan 

catatan pihak perempuan yang akan menyiapkannya tapi itu semua 

tergantung dari persetujuan kedua belah pihak”
7
 

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Kardi senada dengan yang di 

sampaikan oleh Ibu Ruslia, dari dua pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan 

dan semakin menegaskan bahwa seserahan yang berupa kanre ana’ dan baku’ puli  

itu wajib dilaksanakan di Desa Bonto Bulaeng. Hal ini terbukti dengan adanya 

uang pengganti yang harus dipenuhi oleh keluarga mempelai laki-laki. Jika tidak 

mampu mempersiapkannya Baku’puli tersebut maka di pihak laki-laki 

menyediakan uang pengganti untuk digunkan oleh pihak perempuan untuk 

mempersiapkan isi Baku’puli tersebut sesuai yang diminta.  
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Sesuai dengan pernyataan infoman diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Baku‟puli adalah seserahan yang dilakukan calon mempelai laki-laki pada calon 

mempelai perempuan yang secara garis besar dianut dengan sangat kental di Desa 

Bonto Bulaeng. Budaya Baku’puli ini diadakan pada acara pernikahan di Desa 

Bonto Bulaeng yang merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang kita 

yang terdahulu yang sampai sekarang masih sangat kental dianut dan dipegang 

teguh oleh Desa Bonto Bulaeng. 

Rajaking selaku Pemangku Adat di Desa Bonto Bulaeng berpendapat 

bahwa memang baku‟puli merupakan tradisi atau adat yang sudah ada sejak dulu. 

Artinya dalam suatu pernikahan di Desa Bonto Bulaeng tidaklah sempurna tanpa 

Baku‟puli karena memang merupakan adat yang masih di pegang teguh oleh 

masyarakat Desa Bonto Bulaeng
8
. 

Dengan berdasar pada sejarah awal tradisi Baku’puli tersebut di atas maka 

peneliti dapat mengasumsikan bahwa tradisi Baku‟puli tersebut sudah dianggap 

oleh masyarakat Kajang sebagai suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Dari 

hal tersebut di atas maka penulis dapat mengasumsikan bahwa tradisi Baku’puli 

ini benar-benar murni dari nenek moyang bukan tradisi yang diadopsi atau ditiru 

dari luar. Tradisi Baku’puli ini dalam masyarakat desa Bonto Bulaeng sudah 

menjadi tradisi berkembang dan sudah banyak yang melakukan tradisi tersebut 

dan semua masyarakat desa Bonto Bulaeng masih mempertahankan tradisi ini 

dengan alasan tradisi secara turun-temurun dari peninggalan nenek moyang harus 

selalu dilestarikan. 

Kendati demikian, Baku’puli di Desa Bonto Bulaeng dilakukan karena 

beberapa faktor dan mereka menganggap bahwa Baku’puli itu adalah hal yang 

biasa saja bagi sebagian masyarakat. Karena keberadaannya sama saja dengan 

                                                           
 

8
Rajaking, Pemangku Adat di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba, Wawancara di Rumah Responden, 03 September 2022. 



49 
 

 
 

seserahan lainnya. Di Desa Bonto Bulaeng setiap pernikahan menggunakan 

Baku’puli yang dianggap sebagai warisan dari nenek moyang yang harus dirawat, 

dilestarikan, dan dijaga sebagai suatu penghormatan terhadap budaya yang telah 

diwariskan secara turun temurun. 

2. Perubahan baku’puli dari masa ke masa 

 Baku’puli dari waktu ke waktu dapat dikatakan mengalami perubahan, 

dapat dilihat dari masa kemasa. Perubahan Baku’puli pada zaman dahulu adalah 

adat erang erang atau seserahan yang berjumlah 4 tempat, 2 tempat untuk kue 

khas konjo dan 2 tempat lainnya merupakan tempat beras atau makanan 

tradisional seperti songkolo dan lain sebagainya. Tetapi dari waktu ke waktu telah 

berubah dengan seserahan yang di bawa hanya menggunakan 2 tempat saja yakni 

1 tempat untuk kue khas konjo dan 1 tempat lagi untuk makanan tradisional 

lainnya.  

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Abdul Aziz ketika di 

wawancarai yang mengatakan bahwa: 

“Injo riolo, tradisi Baku’pulia kulle ji tala ri erang mingka risambei rung 
doi’ punna tala kullei nae rang ri pihak burunea, nampa pammoneang 
Baku’puli riolo ammake appa’ pammoneang mingka kamunninnna ri 
panjari mami rua supaya tala lohe pansulukang na ri pihak tulangerang a 
sallo”  

Artinya: “ Dulu Baku’puli bisa tidak dibawa tetapi harus di ganti dengan 
uang jika pihak laki-laki tidak bisa membawanya, Baku’puli dulunya 
memakai 4 tempat untuk seserahan akan tetapi sekarang cukup dijadikan 2 
tempat saja agar tidak banyak pengeluaran bagi pihak yang akan 
membawanya nanti”.

9
  

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa baku‟puli 

sendirinya telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Begitupun denga nisi 

dari baku‟puli sendiri dari waktu ke waktu pun mengalami perubahan dengan 

mewajibkan bebrapa isi dari baku‟puli sendiri seperti kue merah bundar, kue 
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merah bunga bunga, songkolo.  

Namun, adapun yang tidak wajib dibawa seperti ketupat, Baje’, kampalo, 

kelapa. Makanan yang tidak wajib dibawa ini hanya merupakan pelengkap saja 

agar isi dari Baku’puli tersebut kelihatan bervariasi dan kelihatan indah serta juga 

tidak terlalu merepotkan dari pihak laki-laki untuk membawa terlalu banyak isi 

dari Baku’puli tersebut. 

3. Masyarakat Pendukung dalam baku’puli 

 Masyarakat yang ada di desa Bonto Bulaeng adalah salah satu masyarakat 

yang masih memegang teguh tradisi. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan 

ialah tradisi baku‟puli dalam pernikahn di desa Bonto Bulaeng Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Kebiasaan ataupun adat yang ada di dalam 

suatu masyarakat akan hilang jika tidak ada lagi yang menjalankan tradisi ataupun 

adat Istiadat yang ada dalam masyarakat tersebut. 

 Masyarakat pendukung disini seperti ketua adat serta sodara ataupun 

masyarakat sekitar  yang membantu berjalannya acara pernikahan maupun proses 

pembuatan baku‟puli tersebut.  

C.  Wujud Tradisi Baku’puli 

Secara umum, Baku’puli merupakan seserahan yang sering dilaksanakan 

oleh masyarakat Desa Bonto Bulaeng yang merupakan simbol penghormatan 

calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan. Baku’puli merupakan 

budaya atau adat yang secara turun temurun yang sebagian besar telah 

dilaksanakan sehingga suatu ketentuan yang wajib bagi calon mempelai laki-laki 

untuk menyiapkannya. 

Dalam proses pembuatan baku‟puli sendiri tidak memakan waktu yang 

lama selama banyak yang mengerjakannya. Akan tetapi, perlu persiapan yang 

matang sebelum mengadakan acara tersebut. Pada zaman dahulu, Baku’puli 
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adalah adat erang erang atau seserahan yang berjumlah 4 tempat, 2 tempat untuk 

kue khas konjo dan 2 tempat lainnya merupakan tempat beras atau makanan 

tradisional seperti songkolo dan lain sebagainya. Tetapi dari waktu ke waktu telah 

berubah dengan seserahan yang di bawa hanya menggunakan 2 tempat saja yakni 

1 tempat untuk kue khas konjo dan 1 tempat lagi untuk makanan tradisional 

lainnya.  

Adapun wujud baku’ puli sendiri bisa dilihat dan di kategorikan dalam 

beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Awal Persiapan  

Adapun tahap awal dari prosesi baku‟puli dimulai dengan tahap pra nikah 

yang di mana kedua belah pihak yaitu keluarga calon mempelai perempuan dan 

calon mempelai laki-laki berkumpul untuk membicarakan mengenai persiapan 

persiapan baik itu tanggal pernikahan, seserahan, dan resepsi pernikahan seperti 

pada pernikahan suku lainnya. Dari berbagai tahap, tahap pra nikah sendiri 

merupakan tahap yang membahas tentang Baku’puli. 

Di tahap ini sama seperti pernikahan suku bugis lainnya ada yang namanya 

Ma’ duta atau Ma suro’ di tahap ini pun sama. Kegiatan adduta yaitu pertemuan 

antara kedua belah pihak untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu 

yang bertalian dengan upacara pernikahan putra putri mereka. Hal-hal yang 

dibicarakan dalam adduta tersebut diantaranya mahar dan penentuan hari yang 

baik. 

Keluarga pihak calon mempelai perempuan biasanya memberikan 

beberapa persyaratan untuk seserahan yang akan di bawa nantinya saat akad 

pernikahan akan diadakan. Acara ini sendiri dilaksanakan dirumah mempelai 

perempuan. Adapun dalam proses ini sendiri ada yang disebut dengan adduta roa’ 

ditandai dengan memberikan hadiah pertunangan untuk pihak mempelai wanita, 
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yang disebut dengan passseko’ atau pengikat berupa sebuah cincin emas dan 

pemberian simbolis lainnya. Setelah tanggal pernikahan di tentukan selanjutnya 

yang akan di bahas ialah seserahan. Salah satu seserahan yang wajib di bawa di 

Desa Bonto Bulaeng oleh pihak calon mempelai laki-laki adalah baku‟puli dan 

kanre ana‟. Seserahan ini di haruskan di bawa pada saat akan akad pernikahan 

akan di laksanakan. 

Pada saat pembicaraan berlangsung pihak calon laki-laki akan 

menanyakan seserahan apa yang akan di bawa. Apabila pihak laki-laki tidak 

sanggup untuk membawa seserahan berupa baku‟puli tersebut maka bisa di 

gantikan dengan uang, dan keluarga pihak calon perempuan yang akan 

menyiapkannya atau sesuai persetujuan dari kedua belah pihak. 

Dan jika keluarga calon mempelai laki-laki tidak bisa menggantikannya 

dengan uang maka keluarga calon mempelai perempuan memberikan keringanan 

bahwa berapapun uang yang di berikan keluarga calon mempelai laki-laki akan di 

terima, karena ini merupakan adat yang memang harus ada dalam acara 

pernikahan di Desa Bonto Bulaeng. Tahap pra nikah ini sendiri merupakan tahap 

dari rangkaian b persiapan pernikahan yang biasa nya dilaksanakan di Desa Bonto 

Bulaeng. 

2. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap selanjutnya menjelang acara akad nikah 

atau resepsi pernikahan. Di tahap persiapan setelah tanggal pernikahan sudah di 

pastikan maka kedua pihak keluarga akan melakukan beberapa persiapan yang 

berkaitan dengan kebutuhan yang akan di gunakan ketika acara akad 

dilaksanakan. Adapun tahap persiapan sebelum membawa seserahan tersebut 

yaitu sebagai berikut:  
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a. Menyebar undangan 

Pada proses ini undangan yang telah di cetak akan di sebarkan sebelum 

acara di mulai. Adapun orang yang berperan dalam proses penyebaran ini 

biasanya keluarga dekat. Undangan ini biasanya di antar kerumah keluarga 

ataupun kerabat terdekat. 

b. Mengunjungi jannang (Akkeo’ Jannang) 

Tahap ini tuan rumah atau orang yang melakukan acara ini akan 

mengunjungi rumah jannang. Jannang adalah orang yang akan membantu dalam 

berlansungnya pelaksanaan ini. Jannang ini yang mengetahui semua apa-apa yang 

akan di laksanakan, karna tanpa adanya jannang acara tidak akan berlangsung. 

Jannang ini biasanya di kunjungi seminggu sebelum hari H dan kemudian akan di 

datangi kembali sebelum 2 atau 3 hari acara agar mempersiapkan keperluan-

keperluan dalam berjalannya upacara ini. 

c. Menyiapkan tempat seserahan Baku‟puli 

Adapun tempat yang biasa di gunakan untuk Baku‟puli ini sendiri ialah 

tobang (tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar). Pada zaman dahulu 

tempat yang di gunakan untuk isi baku‟puli sendiri ada 4 namun proses 

berjalannya waktu kini hanya 2 tempat saja yang di bawa. Adapun Tobang ini 

memiliki dua bentuk yaitu besar dan kecil. 

Tobang yang besar ini di isi dengan daun pisang sebagai pengalas, kue 

merah bundar, kue merah bunga bunga, ketupat, baje, dan di bungkus dengan kain 

putih. Sedangkan tobang yang berukuran kecil di isi dengan daun pisang sebagai 

pengalas, beras, atau bisa dalam bentuk songkolo, buah kelapa, dan di bungkus 

degan kain putih. 
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d. Menyiapkan isi baku‟puli 

 Menyiapkan isian dari baku‟puli tentunya dilakukan dengan proses 

memasak. Proses memasak ini di lakukan sebelum acara di mulai perkiraan 2 atau 

3 hari sebelum acara pernikahan di selenggarakan, pada proses ini masyarakat 

yang merupakan keluarga ataupun tetangga ikut berpartisipasi dan saling 

membantu. Dari berbagai kegiatan dua hari sebelum akad akan diadakan kegiatan 

memasak isian serahan dari baku‟puli tersebut.  

 Pada proses memasak ini di pimpin oleh jannang yang di percayakan oleh 

keluarga, seperti dalam memasak songkolo „Nasi ketan‟ ataupun isi dari baku‟puli 

tersebut yang akan di bawa ketika akad pernikahan akan dilaksanakan. Dalam 

proses ini juga sudah termasuk pembutan kue tradisional untuk di isikan kedalam 

seserahan baku‟puli dan makanan lainnya yang akan di persiapkan untuk tamu 

undangan yang hadir dalam acara pernikahan tersebut.  

Baku‟puli isinya berupa dumpi eja (kue bundar merah), dumpi eja bunga-

bunga (kue merah bunga-bunga), songkolo (nasi ketan), kelapa, beras yang di 

letakkan dalam tobang (tempat dari anyaman daun lontar) yang berbeda.  

 Tahap selanjutnya jika semua perlengkapan dan persyaratan seserahan 

telah di penuhi maka semua di seserahan yaitu baku‟puli dengan kanre ana‟di 

bungkus dengan kain putih yang melambangkan kesucian. Sebelum melakukan 

pernikahan maka semua persyaratan-persyaratan yang sesuai adat di bawa 

bersamaan masuk kedalam rumah calon mempelai wanita dan ketika salah satu 

dari persyaratan pernikahan tidak lengkap maka calon mempelai laki-laki tidak di 

biarkan masuk kedalam rumah calon mempelai wanita untuk bersanding.  

 Dimasa sekarang, prosesi appanai leko lompo (seserahan) dilakukan 

bersamaan, maka rombongan terdiri dari dua rombongan, yaitu rombongan 

pembawa leko lompo dan rombongan calon mempelai pria bersama keluarga dan 
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undangan. Adapun tata cara penyerahan, rombongan gadis pembawa erang erang 

atau seserahan yang terdiri dari 12 orang gadis remaja berbaris rapi dikawal oleh 

keluarga calon mempelai pria menuju tempat pengantin wanita. 

 Penting dan wajibnya baku‟puli ini dalam rangkaian pernikahan di Desa 

Bonto Bulaeng yang harus di pahami baik oleh keluarga calon mempelai laki-laki 

utamanya bagi mereka yang bukan merupakan warga Desa Bonto Bulaeng. 

Dimana pun masyarakat mampu melaksanakannya karena merupakan kebiasaan 

dalam masyarakat dan merupakan suatu yang baik. 

 Meskipun demikian baku‟puli merupakan suatu tanda rasa kesyukuran dari 

kedua mempelai karena merupakan suatu tanda terjalinnya suatu hubungan 

keluarga dengan keluarga lainnya melalui suatu ikatan yang dinamakan 

pernikahan. Kalau mampu di bawa, kalau bisa di tunaikan ataupun di buatkan 

tergantung persetujuan dari kedua belah pihak yaitu pihak calon mempelai laki-

laki dan pihak calon mempelai perempuan.
10

 

Baku’puli yang isinya berupa songkolo, kue merah bundar, dan kue merah 

bunga-bunga memiliki makna yang berbeda-beda. Yaitu, mempersatukan 

perasaan yang manis agar terjalin keharmonisan dan mempereret rasa kasih 

sayang dalam pasangan suami istri.  

Makna baku‟puli ini memiliki makna yang positif dalam pernikahan di 

Desa Bonto Bulaeng, selain kedua mempelai ingin bersedia menjalin hubungan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma, diharapkan tetap bersatu dalam 

artian diharapkan tidak ada perselisihan yang mengakibatkan pepisahan dan 

retaknya hubungan suami istri dan tetap bersatu serta dapat memecahkan setiap 

                                                           
 

10
 Kasmawati “Makna Baku’puli Pada Pernikahan di Desa Dwitiro Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 

2013), h. 73.  
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permasalahan rumah tangga yang mereka bina, saling mempererat pasangan 

sauami istri agar tetap harmonis, dan rasa saling sayang menyayangi. 

Berikut kutipan wawancara berkaitan dengan penjelasan diatas yang 

dikemukakan oleh Budirman, 

“Inni assingna Baku’puli a beda-bedai ma’na na. Iyamintu berasa nu 

nipanjariya songkolo appasirappi’, dumpi eja na dumpi bunga-bunga 

ma’na na iyamintu kasiakna tanning ki, jari ma’na Baku’puli inni kulle mi 

rikua appasirappi’ antara rua pihak iyamintu pihak burune na bahine”. 

 

Artinya: “Isi baku’puli yang berisi beras atau songkolo, kue merah, 

memiliki makna yang berbeda-beda. Makna isi dari Baku’puli yang pertama 

yaitu beras atau songkolo artinya lengket, sedangkan kue merah bermakna 

manis, kue merah ada dua jenis yaitu kue merah bundar, dan kue merah 

bunga-bunga. Kue merah bundar berbentuk lingkaran yang memiliki arti 

jadi mempersatukan. Kue merah bunga-bunga artinya harmonis. Jadi makna 

dari Baku’puli itu sendiri yaitu mempersatukan yang manis dan menikat 

rasa kasih sayang bagi kedua calon mempelai”.11  

Adapun kanre ana‟ sendiri yang berisikan kaluku (kelapa), Loka (pisang), 

Golla Eja (gula merah), sepasang ayam, dan tunas pohon rumbia. Berikut makna 

yang terkandung dalam Kanre Ana‟ menurut Rusmain: 

a) Kaluku (kelapa) adalah, supaya dalam kehidupan berumah tangga kedua 

calon mempelai ini semakin lama semakin meninggi seperti pohon kelapa 

yang semakin tua semakin tinggi dan berbuah banyak pula, artinya 

diharapkan kedua mempelai sama sama berusaha untuk menghasilkan 

penghidupan bagi kehidupan rumah tangganya. 

b) Loka (pisang) adalah supaya dalam kehidupan berumah tangga mereka nanti 

mempunyai keturunan yang baik dan taat kepada kedua orang tua seperti 

pohon pisang yang buahnya semakin lama semakin banyak dan tetap utuh 

dalam satu tandang. 

                                                           
11

Budirman, Kepala Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 

Wawancara di Kantor Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 03 

September 2022.   
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c) Golla Eja (gula merah) bermakna agar kehidupan rumah tangga kedua 

mempelai selalu harmonis dan tetap setia saling mendampingi sampai maut 

yang memisahkan mereka berdua 

d) Sepasang Ayam Kampung, bermakna supaya kedua calon mempelai tersebut 

selalu berpasang pasangan atau bersama baik dalam keadaan suka maupun 

duka. 

e) Tunas Pohon Rumbiah bermakna supaya kedua calon mempelai ini selalu 

hidup bersama dalam satu atap seperti daun pohon rumbiah yang lebat dan b 

isa dipakai untuk tempat berlindung, artinya diharapkan kedua mempelai 

dapat terhindar dari godaan-godaan disekitarnya untuk tidak mudah 

terpengarauh dan tetap terjaga keharmonisannya dalam berumah tangga.
12

 

Makna yang terkandung dalam kanre ana‟ diatas tidak berbeda dengan 

informan lainnya. Puang Jawara mengungkapkan bahwa makna secara umum dari 

kanre ana‟ adalah diharapkan tidak ada perselisihan antara keluarga kedua 

mempelai baik menceritakan kejelekan ataupun keburukan dari kedua orang tua 

masing-masing mempelai dan tetap pada pendiriannya ketika sudah bersedia 

menjalin hubungan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah
13

. Dari 

pernyatan kedua informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dari isi 

Baku’puli maupun kanre ana‟ yaitu agar terjalin keharmonisan rumah tangga 

mereka nantinya, artinya hubungan rumah tangga yang mereka jalin akan tetap 

langgeng dan tetap bersatu sampai akhir hayat yang memisahkan. 

3 . Tahap Penyerahan Baku’puli  

 Proses penyerahan baku‟puli di lakukan pada hari H acara pernikahan ini 

atau sebelum akad nikah dilangsungkan. Acara akad nikah dilaksanakan di rumah 

                                                           
 

12
Rusmain, Tokoh Agama di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba, Wawancara di Rumah Responden, 03 September 2022. 

 
13

Jawara, Tokoh Masyarakat di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba, Wawancara di Rumah Responden, 03 September 2022. 
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mempelai pengantin wanita, yang merupakan puncak dari pernikahan. Sebelum 

akad nikah dilaksanakan calon mempelai pria diantar kerumah calon mempelai 

wanita. Calon mempelai diantar oleh dua rombongan dimana rombongan dari 

tamu undangan pihak laki laki dan rombongan pembawa seserahan salah satunya 

ialah baku‟puli. 

  Adapun tata cara penyerahan baku‟puli sendiri menurut salah satu 

informan mengungkapkan hal demikian dalam wawancaranya: 

 

“Baku’puli a inni di erang sampang na nikah taua, sampang lantemi ri 

ballakna bahinea ni pacidongmi rurungan pihak nu la nikah ya, sampang 

assadia ngasemi erang erangna inni Baku’puli a ri erang antama ri 

kamara maingna a nikkah pihak burune na bahinea nampa ri erang 

ansulu na ri pabagea bagean taruntuk keluarga dari pihak bahinea”. 

 

Artinya: “Baku‟puli ini dibawa saat akad nikah akan dilaksanakan, ketika 

rombongan sudah sampai di rumah pihak perempuan dan semua seserahan 

telah tersedia di dekat calon mempelai laki-laki maka baku‟puli ini sendiri 

wajib di bawa kedalam kamar baru akad nikah bisa dilaksanakan. Setelah 

ijab akad nikah sudah selesai barulah bakupuli ini bisa dibuka dan 

dibagikan kepada keluarga pihak perempuan.”. 
14

 

Sesuai dengan pernyataan informan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa baku‟puli ini dibawa pada saat akad nikah akan dilaksanakan, setibanya 

dirumah pengantin perempuan baku‟puli langsung dibawa naik keaata rumah dan 

di perlihatkan kepada keluarga pihak perempuan bersamaan dengan seserahan 

lainnya. Apabila semua persyaratan yang di sepakati sebelumnya telah lengkap 

maka dilanjutkan dengan proses ijab qabul atau akad nikah. Adapun baku‟puli 

sendiri di bawa masuk ke kamar pengantin oleh pihak keluarga perempuan yang 

setelah akad nikah kemudian bisa di bagikan dengan keluarga pihak perempuan 

tersebut. Berbanding terbalik dengan seserahan yang bernama kanre ana. Proses 

                                                           
 

14
ST. Nurazizah (36 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba, 13 September 2022 
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penyerahan dari kanre ana ini tidaklah di bawa masuk kerumah pihak perempuan 

akan tetapi langsung di bagikan di depan rumah pihak keluarga perempuan.  

Bakupuli memiliki kedudukan yang wajib dalam  adat pernikahan di Desa 

Bonto Bulaeng karena merupakan simbol penghargaan untuk pihak mempelai 

perempuan dan keluarganya oleh calon pihak laki-laki. Penting dan wajibnya 

baku‟puli ini dalam rangkaian pernikahan di Desa Bonto Bulaeng harus dipahami 

baik oleh pihak calon mempelai laki-laki, utamanya bagi mereka yang bukan 

merupakan warga desa Bonto Bulaeng. 

 Selain itu Mustamin mengungkapkan hal demikian dalam wawancaranya 

“Baku’puli inni kulle rikua ucapan tarima kasih battu ri pihak bahinea 

untuk pihak burunea ka assadiami na passiajang anjari bahinengna.”  

Artinya: “Baku’puli merupakan simbol penghargaan dan tanda terima 

kasih atas mempelai wanita dari keluarganya oleh calon mempelai laki-

laki, karena telah bersedia memperistikan anaknya”.
15

  

Sesuai dengan pernyataan informan diatas dapat di dikatakan bahwa 

Baku’puli dibawa oleh pihak calon mempelai laki-laki ke pihak calon mempelai 

wanita adalah sebagai bentuk tanda syukur atau buah tangan untuk keluarga calon 

mempelai perempuan bahwa anaknya telah melangsungkan pernikahan, sebagai 

rasa tanggung jawab agar kedepannya yang melakukan hajatan memperoleh 

kebahagiaan.  

Dari seluruh informasi di atas menunjukkan bahwa Baku’puli adalah salah 

satu tradisi yang tidak dapat dihilangkan dikarenakan menjadi simbol 

penghargaan bagi keluarga calon mempelai perempuan, selain itu juga isi dari 

Baku’puli memiliki makna tersendiri.  

 

 

 

                                                           
15

Mustamin, Tokoh Masyarakat di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba, Wawancara di Rumah Responden, 03 September 2022.   
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D. Nilai-Nilai budaya Islam dalam Baku’puli 

 Secara umum, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-

laki dan perempuan untuk hidup agar memperoleh keturunan yang sesuai dengan 

syariat dalam Islam. Meskipun Islam telah mengatur berbagai hal yang berkaitan 

dengan pernikahan, namun budaya atau tradisi suatu daerah tidak dapat di 

pisahkan dari pelaksanaan pernikahan itu sendiri.  

Seperti halnya dengan Baku’puli yang merupakan budaya yang di 

wariskan secara turun temurun yang sebagian telah dilaksanakan sehingga 

menjadi suatu ketentuan yang wajib bagi calon mempelai laki laki untuk 

menyiapkannya. Terkait dengan penelitian yang berfokus dengan nilai nilai Islam 

dalam baku‟puli dalam pernikahan di Desa Bonto Bulaeng di temukan beberapa 

informasi bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan dengan ajaran agama Islam 

meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Berikut kutipan 

pernyataan salah satu informan: 

“Nampa riolo Baku’puli memang saing ri lassanakan, napaka sulit 
memang untuk pihak burune mingka inni tradisi nampa riolo na ri erang 
oleh bohe bohea andre sama sakalia andre na langgar ajaran na 
agamaya”. 
 

Artinya: “Hal tersebut memang sangat merumitkan bagi pihak laki-laki, 

akan tetapi yang dinamakan tradisi yang sudah merupakan kebiasaan 

nenek moyang terdahulu. Karena pada acara pernikahan di Desa Bonto 

Bulaeng masih mengikuti kaidah dan syariat Islam dan bahkan sampai 

sekarang ini belum ada yang melanggar atau bertentangan dengan tradisi 

baku‟puli ini
16

.” 

 Sesuai dengan pernyataan informan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Baku‟puli ini sudah sering diadakan pada setiap acara pernikahan dan tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian bahwa Baku‟puli adalah adat 

yang tidak bertentangan dengan syariat dan ajaran Islam, tetapi merupakan 

warisan leluhur yang tetap dilaksakan. Tetapi dewasa ini baku‟puli tenyata 
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Rusmain, Tokoh Agama di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba, Wawancara di Rumah Responden, 03 September 2022 
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memiliki Nilai-Nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Adapun nilai-nilai Islam 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Nilai Gotong Royong 

 Gotong royong adalah salah satu budaya yang masih dilestarikan sampai 

saat ini terutama di masyarakat desa Bonto Bulaeng kegiatan yang dilakukan 

masyarakat untuk membantu masyarakat dan tetangga dekat, terutama dalam 

acara pernikahan. Para masyarakat tidak di undang secara khusus mereka datang 

ke tetangga yang memiliki dengan kesadaran masing-masing. Kegiatan gotong 

royong ini terus berlangsung selama acara.  

 Kaum laki-laki melakukan tugasnya masing masing seperti membuat 

jenang, memasang tenda dan sebagainya. Sedangkan para kaum wanita 

melakukan tugasnya seperti membuat seserahan salah satunya ialah Baku’puli dan 

Kanre Ana’, maupun persiapan lainnya. 

 Dalam melakukan tugasnya tidak mendapat pamrih apapun, disinilah 

tergambar rasa tolong menolong antara sesama masyarakat yang masih ada 

sampai sekarang. Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah/5:2 

 
ٓ لََ ٱنۡقهََه َٔ  َ٘ لََ ٱنۡٓدَۡ َٔ سَ ٱنۡحَسَاوَ  ۡٓ لََ ٱنشَّ َٔ  ِ ئسَِ ٱللََّّ ٓ اْ شَعَه ٍَ ءَايَُُٕاْ لََ تحُِهُّٕ بَ ٱنَّرِٚ أَُّٓٚٓ لََٓ َٚه َٔ ئدَِ 

ِٓىۡ  ثِّ ٍ زَّ ٌَ فضَۡلٗٗ يِّ تَ ٱنۡحَسَاوَ ٚجَۡتَغُٕ ۡٛ ٍَ ٱنۡجَ ٛ لََ  ءَايِّٓ َٔ  
ۚ
إذَِا حَههَۡتىُۡ فٱَصۡطَبدُٔاْ َٔ بۚ  َٗ َٕه زِضۡ َٔ

 ٍَ َُٕاْ عَهَٗ ٚجَۡسِيََُّكُىۡ شَ َٔ تعََب َٔ  
ْۘ
سۡجِدِ ٱنۡحَسَاوِ أٌَ تعَۡتَدُٔاْ ًَ ٍِ ٱنۡ ٔكُىۡ عَ وٍ أٌَ صَدُّ ٕۡ ٌُ قَ ا َٔ  ٔ

ٱتَّقُٕاْ  َٔ  ٌِۚ َٔه ٱنۡعُدۡ َٔ ثۡىِ  َُٕاْ عَهَٗ ٱلِۡۡ َٔ لََ تعََب َٔ  ٰۖ هٖ َٕ ٱنتَّقۡ َٔ َ شَدِٚدُ ٱنۡعِقَبةِ   ٱنۡجسِِّ  ٌَّ ٱللََّّ َٰۖ إِ  ٱللََّّ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar 

(kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā‟id (hewan-

hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para 

pengunjung Baitul haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida 

Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), 

berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu 

kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-
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menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya
17

. 

Selain itu rasa kebersamaan itu juga terlibat ketika mereka melakukan 

pekerjaan secara bersama-sama. Tidak memandang siapapun yang memandang 

siapapun yang mempunyai hajatan semua kalangan berkumpul bersama. Berbagai 

kue dan makanan yang dibuat, salah satunya ialah isian Baku‟puli dan semua 

yang dibuat adalah makanan tradisional. 

Makanan yang dibuat dan disajikan pun kebanyakan di rumah pengantin 

perempuan ketimbang mempelai laki-laki dikarenakan proses pernikahan 

kebanyakan diadakan di rumah mempelai perempuan. Mulai dari akad nikah, 

penyerahan seserahan baku‟puli sampai resepsi pernikahan, semua masyarakat 

saling bantu membantu mewujudkan kerukunan sesama warga. 

2. Nilai Sedekah 

 Nilai yang terkandung dalam Baku‟puli ialah nilai sedekah, Rasulullah 

saw selalu mengajarkan untuk berbagi makanan dengan kerabat atau tetangga. 

Orang-orang yang sering berbagi makanan bahkan disebut terjamin masuk surga. 

Makan merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Setiap 

makanan yang masuk ke tubuh akan menjadi energi yang membuat organ tubuh 

bisa berfungsi optimal. 

Namun ada kalanya, beberapa kondisi membuat orang kesulitan 

mendapatkan makanan, misalnya keadaan ekonomi. Kondisi inilah yang membuat 

orang yang berkecukupan diwajibkan untuk berbagi makanan. Bahkan sebagai 

umat muslim, disunnahkan berbagi makanan dengan tetangga. 

 Hal ini dikarenakan dalam prosesi Baku‟puli sendiri orang berdatangan 

untuk membantu tetangga yang mempunyai acara pernikahan kemudian mereka 

yang dating membantu akan di berikan makanan untuk di bawa pulang sebagai 

                                                           
 

17
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya. h. 152 
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tanda terima kasih karna telah membantu orang yang punya acara. Hal ini 

merupakan Anjuran untuk saling memberi makanan kepada tetangga tak hanya 

memiliki makna untuk memberi saja.  

Lebih dari itu, Rasulullah menyuruh umatnya untuk terus dan saling 

memperhatikan kondisi tetangganya. Dalam hal ini bukan berarti untuk ikut 

campur dalam urusan rumah tangga tetangga, melainkan untuk memastikan 

bahwa tetangga terdekat kita memiliki cukup makanan untuk dikonsumsi. 

Saking mulianya orang yang berbagi makanan, Allah swt. bahkan 

menjamin, di akhirat kelak Allah swt. akan menyiapkan ruangan khusus di dalam 

surga. Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat sejumlah kamar 

yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat 

dari bagian luarnya. Tak hanya itu, Allah SWT juga akan memberikan pintu 

khusus yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang selama hidupnya di dunia 

gemar memberi makan orang lain yang kelaparan. 

3. Nilai Silaturahmi 

Nilai silaturahmi yang terdapat pada saat pelaksanaan tradisi Baku’puli 

yaitu keluarga, tetangga maupun kerabat terdekat berbondong-bondong untuk 

hadir dan ikut serta dalam proses pembuatan Baku’puli tersebut. Silaturahmi ialah 

salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi 

dapat kita lakukan kapan saja, namun amalan ini menjadi salah satu agenda saat 

momen di lakukannya suatu kegiatan. 

Manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Biasanya, hal 

ini bisa menyebabkan suatu hubungan terputus. Untuk menyambungkan tali yang 

sudah terputus, umat muslim dianjurkan untuk bersilaturahmi. Hal ini 

sebagaimana dalam salah satu hadits yang mengatakan bahwa: 

"Bukanlah bersilaturahim orang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi 
yang bersilaturrahim adalah yang menyambung apa yang putus." 
(HR.Bukhari). 
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Manfaat menjalin silaturahmi dengan sesama juga menjadi salah satu 

sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Pasalnya saat kita mau 

menyambung silaturahmi dan memperlakukan manusia dengan baik, berarti kita 

telah menjalankan perintah Allah swt. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah ra ia berkata Sesungguhnya Allah swt menciptakan makhluk, hingga 

apabila Dia selesai dari (menciptakan) mereka, rahim berdiri seraya berkata: ini 

adalah kedudukan orang yang berlindung dengan-Mu dari memutuskan. 

Selain dapat mendekatkan diri dengan Allah swt. silaturahmi juga dapat 

menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Momentum saling 

memaafkan saat bersilaturahmi dapat membuat hubungan menjadi rukun. 

Pasalnya setiap manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa, 

sehingga sudah barang tentu seseorang akan minta maaf dan saling memaafkan. 

Seseorang yang memutus tali silaturahmi maka dianggap sebagai perusak 

bumi. Bahkan ia juga akan menerima kutukan dari Allah swt. Hal ini sebagaimana 

yang tertuang dalam salah satu hadis berikut, Rasulullah saw. bersabda: 

لُ  .2 ْٕ ٍِ يُطْعِىٍ زضٙ اللّ عُّ قبلَ: قبَلَ زَسُ ْٛسِ ثْ ٍْ جُجَ عَ ا َِ صهٗ اللّ عهّٛ ٔسهى : لََ ٚدَْخُمُ انْجََُّخَ َٔ

 ِّ ْٛ قبَطِعٌ، ٚعَُِْٙ: قبَطِعَ زَحِىٍ. يُتَّفقٌَ عَهَ
18

 

Artinya: 

"Tak akan masuk surga pemutus tali silaturahmi".(HR. Bukhari dan 
Muslim). 

Manfaat silaturahmi berikutnya ialah dijauhkan dari neraka. Seseorang 

muslim yang menjalin kembali tali silaturahmi maka akan dijauhkan dari neraka. 

4. Nilai Kekeluargaan  

 Keluarga merupakan satuan terkecil atau suatu kelompok terkecil yang ada 

di dalam sebuah masyarakat yang di hubungkan oleh ikatan perkawinan, ikatan 

                                                           
18

 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz 4, h. 

1981. 
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darah atau ikatan yang terjalin di dalam hubungan masyarakat. Di dalam 

masyarakat dikenal sikap saling mengasihi, menghargai dan juga saling menjaga 

dan melindungi sesama warga masyarakat sehingga terpeliharalah nilai 

kekeluaragaan dalam masyarakat.  

 Adanya nilai tersebut menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti 

layaknya keluarga dalam masyarakat. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal/8:75 

نُٕاْ ٱلۡۡزَۡحَبوِ  ْٔ أُ َٔ ئِكَ يُِكُىۡۚ 
ٓ نَه ْٔ ُ َٓدُٔاْ يَعَكُىۡ فأَ جَه َٔ ْبَجَسُٔاْ  َٔ ٍۢ ثعَۡدُ  ٍَ ءَايَُُٕاْ يِ ٱنَّرِٚ َٔ

ءٍ عَهِٛىُۢ  ثَ  ۡٙ َ ثكُِمِّ شَ ٌَّ ٱللََّّ ِۚ إِ تِ ٱللََّّ هٗ ثجِعَۡضٖ فِٙ كِتَه نَ ۡٔ  عۡضُٓىُۡ أَ

Terjemahnya:  

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, 
maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai 
hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain 
menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu

19
.” 

                                                           
 

19
Departemen Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya ( Bandung: Fa Sumatra, 2005) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dihimpun dan telah dianalisis, dari tiga 

rangkaian rumusan masalah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1.  Baku‟puli adalah seserahan yang dilakukan calon mempelai laki-laki pada 

calon mempelai perempuan yang secara garis besar dianut dengan sangat 

kental di Desa Bonto Bulaeng. Budaya Baku‟puli ini diadakan pada acara 

pernikahan di Desa Bonto Bulaeng yang merupakan tradisi turun temurun 

dari nenek moyang kita yang terdahulu yang sampai sekarang masih 

sangat kental dianut dan dipegang teguh oleh Desa Bonto Bulaeng. 

Baku‟puli di Desa Bonto Bulaeng dilakukan karena beberapa faktor dan 

mereka menganggap bahwa baku‟puli itu adalah hal yang biasa saja bagi 

sebagian masyarakat. Karena keberadaannya sama saja dengan seserahan 

lainnya. Di Desa Bonto Bulaeng setiap pernikahan menggunakan 

baku‟puli yang dianggap sebagai warisan dari neenk moyang yang harus 

dirawat, dilestarikan, dan dijaga sebagai suatu penghormatan terhadap 

budaya yang telah diwariskan secara turun temurun. 

2. Wujud baku‟puli berupa kue -kue tradisional yang dimasukkan kedalam 

wadah yang di namakan dengan baku’.  Proses pelaksanaan Baku’puli 

yaitu tahap awal persiapan, tahap persiapan dan proses   penyerahan 

Baku’puli.  Pertama tahap awal persiapan, tahap persiapan dan selanjutnya 

tahap penyerahan baku‟puli. Adapun makna Baku’puli ini memiliki makna 

yang positif dalam pernikahan di Desa Bonto Bulaeng, selain kedua 

mempelai ingin bersedia menjalin hubungan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, warahma, diharapkan tetap bersatu dalam artian diharapkan 
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tidak ada perselisihan yang mengakibatkan pepisahan dan retaknya 

hubungan suami istri dan tetap bersatu serta dapat memecahkan setiap 

permasalahan rumah tangga yang mereka bina, saling mempererat 

pasangan sauami istri agar tetap harmonis, dan rasa saling sayang 

menyayangi. 

3. Nilai-nilai budaya Islam yang terdapat di dalam Baku‟puli yaitu nilai 

gotong royong adalah salah satu budaya yang masih dilestarikan sampai 

saat ini terutama pada masyarakat di Desa Bonto Bulaeng, kegiatan yang 

dilakukan masyarakat untuk membantu masyarakat dan tetangga atau 

kerabat pada ssat melangsungkan acara tertentu, terutama acara 

pernikahan. Nilai sedekah hal ini merupakan anjuran untuk saling 

memberi makanan kepada tetangga tak hanya memiliki makna untuk 

memberi saja. Lebih dari itu, Rasulullah menyuruh umatnya untuk terus 

dan saling memperhatikan kondisi tetangganya. Nilai silatuhrahmi yang 

terdapat pada saat pelaksanaan tradisi Baku‟puli yaitu keluarga, tetangga 

maupun kerabat terdekat berbondong-bondong untuk hadir dan ikut serta 

dalam proses pembuatan Baku‟puli tersebut. Silaturahmi ialah salah satu 

amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Nilai 

kekeluargaan masyarakat dikenal sikap saling mengasihi, menghargai dan 

juga saling menjaga dan melindungi sesama warga masyarakat 

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan 

kepada masyarakat untuk tetap mempertahankan kebudayaan yang telah 

diwariskan oleh nenek moyang kita untuk merawat dan menjaga serta 

melestarikan kebudayaan suku Konjo dengan cara menghormati dan menghargai 

budaya tersebut.   
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