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ABSTRAK 

 

Nama   : Chairunnisa Azriani. M 

NIM   : 40200117125 

Judul proposal  : Anrong bunting dalam tradisi pernikahan di Desa 

Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto (Studi unsur-unsur budaya Islam) 

 

Skripsi ini membahas mengenai tradisi Anrong bunting pada upacara 

perkawinan dalam rana wilayah lokal yaitu Kabupaten Jeneponto sebagai suatu 

upaya menggali dan menanamkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam 

pembentukan karakter dan identitas suatu daerah. Masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini ada 3 (tiga) hal yaitu : 1.Bagaimana Asal-usul Munculnya Anrong 

Bunting dalam tradisi pernikahan masyarakat di Desa Tamanroya Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto?, 2. Bagaimana Akulturasi Budaya Islam dengan 

budaya lokal dalam Pernikahan di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto?, 3.Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Tamanroya 

Tentang Anrong Bunting?  

jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan Sosiologi, Agama, Historis, Antropologi. Sumber data penelitian ini 

adalah data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu : reduksi kata,penyajian 

data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  Tradisi Anrong Bunting dalam adat 

pernikahan di Desa Tamanroya dipercaya telah ada sejak masa kerajaan di Sulawesi 

Selatan. Orang yang memiliki pengetahuan mengenai tata rias dan persiapan 

pengantin disebut Anrong bunting. Anrong bunting selain memiliki pengetahuan 

mengenai tata rrias pengantin, ia juga  memiliki mantra-mantra yang disebut 

Doangang, mantra tersebut dipercaya dapat mempengaruhi sukses tidaknya 

jalannya pernikahan di Desa Tamanroya. Mantra tersebut dipercaya dapat membuat 

wajah serta tubuh pengantin menjadi bercahaya dan memesona.  

 Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi pemahaman terhadap 

pembaca khususnya tentang tradisi Anrong bunting  dalam tradisi pernikahan di 

Desa Tamanroya kecamatan Tamalatea kabupaten Jeneponto, penulis juga berharap 

agar penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi untuk para pembaca 

kedepannya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah sebuah peristiwa besar yang sangat penting dan sakral 

di dalam sejarah  kehidupan manusia. Upacara adat perkawinan dilaksanakan 

dengan berbagai rangkaian upacara yang di dalamnya mengandung nilai budaya 

yang luhur dan suci. Dalam hal ini upacara adat perkawinan dipahami sebagai suatu 

bentuk perkawinan yang berdasar aturan- aturan kebiasaan maupun adat kebiasaan 

yang berlaku dalam masyarakat dimana aturan tersebut merupakan suatu bentuk 

perwujudan kebudayaan yang terdiri dari nilai- nilai dan norma- norma.  

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

karena dianggap sebagai masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Bagi 

masyarakat Bugis-Makassar, perkawinan bukan hanya transisi dalam arti biologis, 

tetapi lebih ditekankan ke dalam arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab baru 

bagi kedua orang yang mengikat ikatan perkawinan dengan masyarakatnya. Oleh 

karena itu, perkawinan bagi masyarakat Sulawesi Selatan dianggap sebagai suatu 

hal yang sakral, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh 

hikmah dan dengan pesta yang meriah. 

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, kawin artinya Siala (Sialle) artinya 

saling mengambil. Ini merupakan tindakan timbal balik atau biasa disebut dengan 

tindakan resiprokal, artinya walaupun status sosial laki-laki dan perempuan yang 

terlibat dalam perkawinan berbeda, mereka adalah pasangan.  Perkawinan tidak 

hanya melibatkan laki-laki dan perempuan yang menikah saja, tetapi hubungan 

antara kerabat kedua belah pihak dengan tujuan untuk mempererat  hubungan 

keduanya.1 

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan 

laki-laki dan perempuan berupa hubungan perkawinan. Siapapun haruslah 

memenuhi cara-cara tersebut. Kalau tidak, mereka dianggap menyeleweng. Oleh 

                                                             
1 Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan  dan Sulawesi Barat  

(Makassar:  Indobis Publishing, 2006) h.ix & x  



2 
 

 
 

karena itu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak hanya 

didorong oleh dorongan seksual saja, tetapi juga pada norma-norma agama dan 

budaya tertentu. Perkawinan merupakan naluri hidup bagi manusia yang 

merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang 

mampu melaksanakannya. Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan yang 

menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang dipenuhi rasa cinta dan 

rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah Swt. 

Perkawinan adalah sumbu atau poros dimana semua kehidupan sosial 

berputar. Tidak ada satu pun lembaga atau institusi dalam masyarakat yang 

memiliki aturan ketat selain perkawinan (Fischer, 1980). Adat istiadat dan dalam 

hal ini hukum Islam terkait sedemikian rupa di dalam system perkawinan sehingga 

terkadang sulit untuk membedakan unsur-unsur keduanya. Bahkan ketika simbol-

simbol status justru cenderung ditegaskan kembali melalui upacara perkawinan. 

Kaitan antara agama dan adat inilah yang membuat sistem perkawinan di Indonesia 

sangat bersifat religius.2 

Seperti halnya masyarakat Sulawesi Selatan dan khususnya bagi suku 

Makassar, perkawinan bukan hanya menjadi penghubung antara dua insan yang 

berlainan jenis, tetapi juga merupakan penghubung antara kedua keluarga besar. 

Kedua keluarga besar yang akan diikat dalam hubungan perkawinan ini, disebut 

sebagai Ajjulu siri, yang artinya bersatu padu menopang kehormatan keluarga. 

Ajjulusiri ini merupakan sikap ideal yang harus selalu dijaga dan dipertahankan 

dalam kehidupan berumah tangga pada masyarakat suku Makassar. 

Upacara perkawinan pada suku Makassar selalu diadakan secara meriah, 

sehingga merupakan upacara yang paling meriah diadakan dibandingkan dengan 

upacara-upacara lainnya dalam siklus kehidupan seseorang. Apalagi, jika upacara 

perkawinan tersebut diselenggarakan oleh keluarga kaya yang berasal dari lapisan 

bangsawan, maka pelaksanaan upacara perkawinan tersebut harus dipersiapkan 

sedemikian rupa oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat dan bahkan partisipasi dari 

                                                             
2 Abd. Kadir Ahmad , Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan  dan Sulawesi Barat  

(Makassar:  Indobis Publishing, 2006) h.1 & 3 
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kalangan tertentu agar upacara tersebut terlaksana dengan baik, terselenggarakan 

dengan sukses dan memuaskan semua pihak.3 

Menurut zainal dalam Saleh bahwa jika melihat sebuah upacara perkawinan 

adat suku Bugis-Makassar sepertinya akan menghabiskan banyak biaya, sehingga 

biasanya mendapat kritik dari pihak luar. Hubungan perkawinan adalah hubungan 

pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, sebagai suatu bentuk 

kesempurnaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang belum menikah, 

dianggap tidak sempurna sebagai manusia. Ini terungkap dalam bahasa Makassar 

Tenapa na ganna’ se’re tau, punna tenapa nasitutu’ ulunna na salanggana. 

Artinya, bahwa seorang yang belum menikah ibaratkan tubuh yang  belum lengkap. 

Karena itu sepasang suami istri disamakan sebagai kepala dan tubuh (selangka) 

yang harus dihubungkan, sehingga dari hubungan antara suami dan istri itulah 

mereka telah dianggap sebagai manusia yang sempurna.  

Dalam Islam, pernikahan pun juga merupakan salah satu amalan baik yang 

sangat dianjurkan. Nabi Muhammad Saw juga menyebutkan dalam sebuah hadis 

yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa :  

”Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. 

Karena itu, bertawakkallah kepada Allah pada separuh yang lainnya..” (H.R Al-

Baihaqi). 4 

Selain itu, menikah juga dapat menghindarkan sesorang dari dosa besar 

yakni perbuatan zina, hal inilah yang menyebabkan hukum menikah sangat penting 

dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Allah Swt berfirman dalam Q.S An-

Nisa/4 :1, yaitu : 

اي ّٰ  ل ق ك م ٱلَّذِي ر بَّك م   ٱت َّق واْ  ٱلنَّاس   أ ي ُّه  ل ق  مِن نَّفس مِّن خ  ة و خ  ه از و   اه  و ّٰحِد  ا و ب ثَّ  ج    رجِ الا مِنه م 

ثِير و نِس ا ام   بۦهِِ  ت س اء ل ون   ٱلَّذِي ٱللَّه   و ٱت َّق واْ  ۚ  ءك   ا ۚ  ر قِيبم  ع ل يك   ان  ك   ٱللَّه   إِنَّ  ۚ  و ٱلأ رح 

Terjemahannya :  

                                                             
3 M. Yamin, Makmun Badaruddin, Makna Simbol dan Fungsi Tata Rias Pengantin Pada 

Suku Bangsa Bugis di Sulawesi Selatan ( Makassar : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Sul-Sel, 2011) h.33  
4 https://rumaysho.com/1709-inginku-sempurnakan-separuh-agamaku.html (Rabu, 10 

Maret 2021) 
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“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.” 5 

 

Perkawinan harus dipahami sebagai bentuk dasar dari aturan-aturan 

kebiasaan maupun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Aturan-aturan 

tersebut merupakan  perwujudan kebudayaan dari nilai dan norma-norma yang 

tercermin dalam bentuk perilaku masyarakat. Hal ini kemudian juga tercermin 

dalam bentuk perilaku dan pandangan masyarakat suku Makassar khususnya 

masyarakat Jeneponto. Mereka berpandangan bahwa memiliki anak yang belum 

menikah itu seolah-olah masih terbungkus yang menjadi sesuatu yang harus dijaga 

terutama menyangkut kehormatan keluarga. Mengawinkan (menikahkan) anaknya 

dikatakan sebagai Nisungkeangmi Bongonna. Artinya, dibukalah kerudungnya 

(selubung). Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa kerudung atau selubung 

merupakan kehormatan yang selalu dijaga, hanya dengan ikatan perkawinan yang 

dapat membuka. 

 Mengingat pentingnya peristiwa upacara perkawinan ini, sudah seharusnya 

jika prosesi perkawinan tersebut diadakan secara khusus dan meriah. Hal ini 

dilakukan dengan maksud agar upacara perkawinan itu berlangsung dengan sebaik-

baiknya. Salah satu hal yang penting dalam upacara perkawinan ini adalah tata rias 

pengantin. Penata rias pengantin tradisional pada masyarakat Jeneponto khususnya 

di Desa Tamanroya disebut Anrong Bunting.  

 Dulu pada masyarakat tradisional di desa Tamanroya kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto penerapan tata rias pengantin pada kedua mempelai harus 

dilakukan secara berhati-hati, tata rias pengantin bukan hanya menjadi 

perlengkapan dan hiasan yang harus ditata sedemikian rupa agar nampak 

mempesona atau tata rias pengantin yang mewah dan meriah. Tetapi terdapat 

                                                             
5 Departemen Agama RI,  Al- quran dan terjemahnya, ( Jakarta, PT Alfatih,2012),  h. 77 
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lambing-lambang yang diungkapkan dalam suatu tata rias pengantin dan lain-lain 

perlengkapan upacara perkawinan merupakan corak kebudayaan yang mengandung 

nilai-nilai dalam menjadi cermin pola tingkah laku masyarakat yang bersangkutan, 

kesalahan kecil saja dalam penerapan tata rias pengantin tersebut akan 

mendapatkan cemoohan dan kritikan dari masyarakat, sebab setiap perlengkapan 

tata rias pengantin telah mempunyai tempat tersendiri dalam kebudayaan suku 

Makassar khususnya di Jeneponto.  

 Anrong Bunting selain berfungsi sebagai penata busana dan tata rias 

pengantin. Anrong Bunting sesungguhnya memiliki pengetahuan yang mendalam 

tentang masalah adat dan tradisi yang terkait dengan ritual-ritual upacara 

perkawinan adat. Dalam proses ritual pelaksanaan Annganrong Buntingi terdapat 

kegiatan Appassili, A’bukbu, A’barumbung dan lain sebagainya. Tidak hanya itu 

Anrong Bunting juga dipercaya memiliki mantra-mantra, Masyarakat Desa 

Tamanroya menyebutnya Doangang atau doa-doa yang suci. Hal ini biasanya 

dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki hak untuk mewarisi dan 

menggunakan mantra, biasanya dikategorikan sebagai orang tua (pawang/orang 

tertentu) saja yaitu yang dianggap mampu membacakan mantra tersebut. Sebagian 

masyarakat masyarakat Desa Tamanroya Jeneponto menganggap bahwa mantra 

merupakan sesuatu yang sakral dan mengandung kekuatan ghaib sehingga mampu 

mempengaruhi alam dan isinya. Mantra pada masyarakat Tamanroya masih 

digunakan oleh orang tertentu tergantung penggunaannya dalam masyarakat seperti 

mantra yang digunakan Anrong Bunting dalam proses perkawinan sehingga dulu 

diyakini keberhasilan upacara adat perkawinan masyarakat Desa Tamanroya sangat 

ditentukan oleh keberadaan Anrong Bunting.   

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Anrong Bunting dalam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto, karena  di Desa Tamanroya itu sendiri dalam 

tradisi pernikahannya, Tugas menjadi seorang Anrong Bunting itu tidak bisa 

dilakukan sembarang orang. Berbeda dengan tradisi di daerah lain, Keberadaan 

Anrong Bunting dalam menata Busana, tata rias pengantin dan dalam melaksanakan 

ritual-ritual adat perkawinan di Desa Tamanroya diakui memiliki kelebihan 
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tersendiri, dimana pengetahuan tentang tata rias pengantin bukan berupa 

pengetahuan yang bersifat umum, tetapi sebaliknya hanya diketahui dan berlaku 

dalam daya ingatan Anrong Bunting. Sehingga saya ingin meneliti di Desa 

Tamanroya Kabupaten Jeneponto untuk mengetahui apa yang menyebabkan 

sehingga di desa tersebut Anrong Bunting itu tidak bisa dilakukan sembarang orang 

dimana harus memiliki keahlian khusus serta memiliki garis keturunan. Hal ini 

dikarenakan Mantra yang digunakan diwariskan secara turun termurun, hal inilah 

yang menyebabkan Anrong Bunting harus memiliki daya ingat yang tinggi dan 

memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasrkan uraian latar belakang diatas maka masalah pokok yang dikaji 

adalah bagaimana Anrong Bunting dalam Tradisi pernikahan masyarakat di Desa 

Tamanroya kecamatan Tamalatea kabupapten Jeneponto Sulawesi Selatan dalam 

Hal ini studi Unsur-unsur Islam. 

Permasalahan tersebut akan dianalisis dan dirumuskan berbagai sub 

masalah, yaitu : 

1. Bagaimana Asal-usul Munculnya Anrong Bunting dalam tradisi pernikahan 

masyarakat di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana Peran Anrong Bunting dalam Tradisi Pernikahan di Desa 

Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto?  

3. Bagaimana Integrasi Budaya Islam dengan budaya lokal dalam Pernikahan di 

Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Peneliti 

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentari penelitian terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan yang diungkapkan secara eksplisit sehingga dapat 

memudahkan peneliti sebelum melaksanakan pengumpulan data dan interpretasi 

data.  Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitiannya terkait dengan Anrong 
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Bunting  dalam tradisi pernikahan masyarakat desa Tamanroya, Jeneponto. Pada 

penelitian ini akan dicermati tentang Bagaimana Asal-usul munculnya anrong 

bunting dalam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya, Bagaimana peranan  Anrong 

Bunting serta Bagaimana Integrasi Budaya Islam dengan budaya lokal dalam 

Pernikahan di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.. 

Berdasarkan fokus tersebut, peneliti terlebih dahulu akan membahas Tradisi 

pernikahan masyarakat desa Tamanroya kabupaten Jeneponto.  

2. Deskripsi Fokus  

Yang akan menjadi subjek utama dalam penelitian ini ialah Anrong bunting 

dan Nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Tamanroya 

kabupaten Jeneponto. 

a. Budaya Islam dan Budaya Lokal 

Sebelum masuknya Islam, masyarakat Sulawesi Selatan menganut system 

kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Hal ini ditandai dengan adanya 

pemeliharaan tempat-tempat keramat yang sudah dikenal sejak lama oleh 

masyarakat setempat. Kepercayaan ini masih terlihat dalam pelaksanaan upacara-

upacara  setempat, salah satunya pada pelaksanaan upacara adat pernikahan. 

Masuknya agama Islam dalam masyarakat tidak serta merta menghapus tradisi atau 

kepercayaan tersebut. Namun sampai saat ini, dalam kehidupan sehari-hari mereka 

masih mempertahankan sisa-sisa kepercayaan pra-islam tersebut, dalam adat ada 

yang ditambah dan ada pula yang dihilangkan. Unsur-unsur budaya Islam yang 

berasimilasi dengan tradisi lokal masyarakat secara perlahan menggeser praktik-

praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.  

b. Adat pernikahan di Desa Tamanroya 

Upacara Annganrong Buntingi adalah suatu bagian dari prosesi pernikahan 

di Desa Tamanroya. Namun Upacara Annganrong Buntingi dan budaya Islam 

dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung. Upacara Angannrong Buntingi 
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adalah ritual memandikan dan menata rias calon pengantin dengan mantra-mantra 

dan doa-doa sacral yang dilakukan khusus oleh orang-orang tertentu yang memiliki 

pengetahuan lebih dalam terkait ritual tersebut. Orang-orang ini disebut Anrong 

Bunting.  

Pernikahan mempunyai tradisi Annganrong Buntingi, karna Annganrong 

bunting dan Budaya Islam merupakan budaya yang harus dilaksanakan dalam 

Pa`buntingang (Pernikahan). Budaya ini harus dipegang dan dilaksanakan karena 

sudah menjadi budaya di Desa Tamanroya. Desa Tamanroya merupakan salah satu 

Desa yang berada di kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

D. Tinjauan  Pustaka 

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literature 

sebagai bahan referensi atau acuan dalam menyelesaikan karya Ilmiah ini. Adapun 

buku atau karya ilmiah yang penulis anggap relevan dengan objek penelitian ini 

diantaranya adalah :  

1. Buku dengan judul Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat karangan Dr.H. Abd kadir Ahmad Cet I Makassar: Indobis, 2006. 

Membahas antara lain system-sistem pernikahan di Sulawesi Selatan. 

2. Makna Simbol dan Fungsi Tata Rias Pengantin Pada Suku Bangsa Bugis 

di Sulawesi Selatan karya M.Yamin dan Makmun Badaruddin Makassar: 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Juli 2010. 

Membahas antara lain makna symbol dan fungsi tata rias pengantin pada 

pernikahan di Sulawesi selatan, tentunya terkait dengan Anrong Bunting 

sebagai penata menanamkan nilai-nilai budaya daerah Sulawesi Selatan  

dari Departemen pendidikan dan kebudayaan 1989 Dinas perpustakaan 

dan arsip daerah Sulawesi selatan, membahas sedikit tentang Anrong 
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bunting dan arti lambanh serta fungsi tat arias pengantin dalam upacara 

adat pernikahan di Sulawesi Selatan.  

3. menanamkan nilai-nilai budaya daerah Sulawesi Selatan  dari 

Departemen pendidikan dan kebudayaan 1989 Dinas perpustakaan dan 

arsip daerah Sulawesi selatan, membahas sedikit tentang Anrong bunting 

dan arti lambanh serta fungsi tat arias pengantin dalam upacara adat 

pernikahan di Sulawesi Selatan.  

4. Buku yang berjudul Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi 

Selatan dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi selatan, 2006. 

Membahas tentang proses ritual upacara perkawinan daerah di Sulawesi 

selatan . 

5. Buku dengan judul Arti Lambang dan Fungsi  Tata Rias Pengantin dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Daerah Sulawesi Selatan yang ditulis 

oleh M.Yamin sani, Makmun Badaruddin, A.Nani Sapada, Malik Djumali, 

dan Kaharuddin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. 

Membahas terkait dengan tata rias pengantin dan nilai-nilai budaya yang 

ditanamkan didalamnya.   

6. Buku dengan judul Islam Traditional dan Reformasi Pragmatisme Agama 

dalam Pemikiran Hasan Hanafi karya Moh. Nur Hakim, dalam buku ini 

dijelaskan pengertian secara umum dan khusu terkait Tradisi dan adat 

istiadat.  

7. Skripsi Nurul Islamiati tahun 2016 dengan judul Antara mantra dan 

estetika: menelusuri jejak Anrong Bunting pada upacara adat perkawinan 

suku Makassar, dijelaskan mengenai Anrong bunting dalam pernikahan di 

Sulawesi selatan dalam hal ini eksistensinya dalam menghadapi 

modernitas dan kemajuan dewasa ini.  

8. Skripsi dengan judul Tradisi Korontigi sdalam Adat Pernikahan 

Masyarakat Bangkalaloe Kabupaten Jeneponto ditulis oleh Nurul Fitra 

Sarbini pada tahun 2019. Dalam uraian Skripsi ini, dijelaskan tentang adat 

pernikahan di Sulawesi Selatan khususnya di daerah Kabupaten 
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Jeneponto, bagaimana budaya Islam dan Budaya Lokal berakulturasi 

dalam proses pernikahan di desa Bangkalaloe kabupaten Jeneponto. 

9. Skripsi Nursalam dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi 

Anrong Bunting dalam Upacara Pernikahan. Studi Kaus Kelurahan 

Telebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa, membahas tentang Anrong Bunting 

dan proses pelaksanaan serta ritul-ritualnya di wilayah kecamatan 

Pallangga kabupaten Gowa. Membahas juga sedikit mengenai gambaran 

umum Anrong Bunting di Pallangga kabupaten Gowa. 

10. Skripsi Miranda dengan judul Tata rias pengantin perempuan di Kec. 

Watang Sawitto Kab. Pinrang, membahas sedikit tentang tata rias 

pengantin dalam pandangan Islam dan syariat Islam, ini terkait dengan 

pekerjaan Anrong bunting itu sendiri menata rias dan mempersiapkan 

pengantin. 

11.  Skripsi dengan judul Anrong bunting dalam Tradisi Pernikahan di Desa 

Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Studi Unsur-

unsur budaya Islam) ini secara khusus membahas tentang Anrong bunting 

dalam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya, dalam hal ini terkait peranan 

dan eksistensinya dalam tradisi pernikahan, selain itu juga mengkaji nilai-

nilai budaya Islam dalam proses ritual dan upacara yang dilaksanakan 

Anrong bunting dalam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya. 

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada permasalahn penelitian tersebut, maka tujuan yang hendak 

dicapai peneliti adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis Asal-usul munculnya Anrong bunting 

dalam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya Kabupaten Jeneponto. 
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b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Anrong Bunting dalam 

Tradisi Pernikahan di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto.. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akulturasi budaya Islam dan budaya 

lokal dalam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya Kabupaten Jeneponto. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan teoritis 

1.  Berguna bagi pengetahuan khususnya Sejarah dan Kebudayaan Islam 

hasilnya dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para peneliti. 

2.  Dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan bagi para 

masyarakat yang ada di daerah Jeneponto 

3.  Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan berguna bagi masyarakat 

umum.  

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis Skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat Jeneponto terutama 

yang bserkaitan masalah tentang Upacara Pernikahan terkhusus untuk masyarakat 

Tamanroya  itu sendiri dan umum bagi Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Pengertian Tradisi 

Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan 

berulang-ulang dengan cara yang sama. Jika kebiasaan tersebut telah diterima oleh 

masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan 

dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tradisi 

atau kebiasaan diartikan sebagai warisan atau adat istiadat, norma-norma yang 

merupakan bagian dari budaya, tradisi tersebut biasanya diartikan sebagai cara 

mewariskan pemikiran, kebiasaan, adat istiadat dan kesenian secara turun temurun dari 

generasi ke generasi.  

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, 

kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang diwariskan secara turun temurun. Ada juga 

yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu 

yang diturunkan, diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan uraian 

diatas, jelaslah bahwa tradisi merupakan warisan masa lampau yang dilestarikan, 

dijalankan dan dipercaya sampai sekarang. Tradisi tersebut berupa nilai, norma sosial, 

pola perilaku dan adat kebiasaan lain yang merupakan manifestasi dari berbagai aspek 

kehidupan.  

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) adalah semua warisan masa lalu  yang 

masuk kedalam diri kita dan masuk kedalam kebudayaan yang berlaku saat ini. Dengan 

demikian, bagi Hanafi turats ini bukan hanya masalah peninggalan masa lampau, tetapi 

sekaligus merupakan masalah kontribusi kontemporer dan berbagai tingkatannya. 6 

                                                             
6Moh. Nur Hakim. Islam Traditional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran 

Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) h. 29 
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Dalam kamus Antropologi, Tradisi sama dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan-

kebiasaan magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai 

budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian 

menjadi suatu sistem atau peraturan yang telah ditetapkan mencakup semua konsepsi 

system budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan social. Tradisi dapat 

diartikan sebagai suatu aturan yang telah ditetapkan dan mencakup kebudayaan untuk 

mengatur tindakan perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.  

Dengan mengacu pada pengertian tersebut diatas, maka tradisi pada dasarnya 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diwarsisi dari masa lalu, yaitu suatu bentuk 

kebudayaan yang mengandung nilai-nilai luhur, bermutu tinggi, terikat, bersifat 

simbolis, religious berkembang dari masa ke masa, serta mengandung nilai-nilai 

filosofis yang dalam.  

Murgianto menjelaskan bahwa Tradisi merupakan akar perkembangan 

kebudayaan yang memberi cirri khas atau identitas atau kepribadian suatu bangsa. 

Tradisi itu tidak statis, tetapi ia berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan 

zaman. Tradisi akan diteruskan selama para pendukungnya masih merasakan manfaat 

dan menyukainya dalam kehidupan.  

Tradisi hendaknya kita lihat sebagai proses pertumbuhan yang tidak untuk 

dirusak, tetapi untuk diolah dan dikembangkan serta memahami semangat dan nilai-

nilai luhur yang terkandung di dalamnya.  

Dalam kamus bahasa Indonesia maupun kamus-kamus hukum tidak ditemukan 

pengertian secara spesifik tentang tradisi perkawinan. Justru yang ditemukan  adalah 

pengertian secara terpisah, yakni arti tradisi dan arti perkawinan yang masing-masing 

memiliki pengertian sendiri-sendiri.  Bila arti tersebut dijadikan dasar dalam 

memberikan pengertian maka esensi yang dimaksud dalam tradisi perkawinan tidak 

akan terjawab. Bahkan bisa mengaburkan pemahaman mengenai makna tradisi 
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perkawinan itu sendiri. Karenanya, perlu pemahaman secara empiris sehingga dapat 

mendekati unsur kebenaran dari makna tradisi perkawinan. 7 

Tradisi perkawinan harus dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan yang 

berdasar aturan-aturan kebiasaan maupun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat 

setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan kebudayaan yang 

terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terefleksi ke 

dalam bentuk generasi lain sebagai warisan budaya sehingga dapat memberikan 

kekuatan dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat. Bisa juga dipahami 

bahwa tradisi perkawinan merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk. Ditata 

dan dilaksanakan aturan yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat hokum adat 

setempat.  

Dengan mengacu pada pengertian tersebut diatas, maka tradisi pada dasarnya 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu, yaitu suatu bentuk 

kebudayaan yang mengandung nilai-nilai luhur, bermutu tinggi, terikat, bersifat 

simbolis, religious berkembang dari masa ke masa serta mengandung nilai-nilai 

filosofis yang dalam.  

B. Pengertian Upacara Adat Pernikahan 

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih 

dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat 

pendukungnya. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah 

para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan 

diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas. Cakupan atau 

macam-macam upacara adat dapat dilihat dari berbagai rangkaian peristiwa dalam 

kehidupan masyarakat. Menurut Suryono, berbagai upacara adat dari berbagai suku 

                                                             
7Abd Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Makassar:  

Indobis Publishing, 2006) h. 25 
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bangsa di Indonesia yakni: Upacara pernikahan, upacara kehamilan, upacara kelahiran, 

upacara kematian, upacara keagamaan, upacara kesuburan dan upacara pesta panen. 

Dalam kamus antropologi pengertian upacara adat dikemukakan oleh Suyono, 

dkk, yakni : 

1) Upacara/ritual (Ceremony) adalah system aktivitas atau rangkaian tindakan 

yang dilakukan atau ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam 

masyarakat yang berhubungan dengan berbagai peristiwa tetap yang 

biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.  

2) Upacara adat (Customary ritual) adalah upacara yang berhubungan dengan 

kepentingan adat suatu masyarakat. 8 

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, 

kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara 

satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat.Istilah Adat berasal 

dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti 

“kebiasaan”.  

Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir 

semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. 

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang yang terus 

menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu 

yang lama9. Sedang tradisi berasal dari bahasa Inggris mengandung pengertian sebagai 

kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli, yang 

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

kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional.  

                                                             
8 Nursalam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting dalam Upacara 

Pernikahan. Studi kasus Kelurahan Telebatu Kec. Pallangga Kab.Gowa, Skripsi (Makassar: Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019) h.14,15 
9H. Munir Salim, Adat Reacht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di 

Indonesia. Al- daulah, vol.4 No.1 (Juni, 2015) h. 18-19 
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Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang berkebangsaan Arab yang tinggal di 

Aceh) dalam tulisannya pada tahun 1660, “Adat” berasal dari bahasa Arab  عاداتbentuk 

jamak  dari  عادَة, yang berarti  cara atau kebiasaan. Di Indonesia, kata “Adat” baru 

digunakan sekitar akhir abad 19. Sebelumnya, kata ini hanya dikenal pada masyarakat 

Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad 16, kata 

ini antara lain dapat dibaca pada undang-undang negeri Melayu. Adat dapat dipahami 

sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebut 

bahwa adat adalah kebiasaan yang dilakukan berulng-ulang secara turun temurun. Kata 

adat disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi atau hukum 

adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi atau disebut kebiasaan.  

Pernikahan menurut Islam adalah sebuah kontrak yang serius dan juga moment 

yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang maka dianjurkan untuk 

mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu dengan 

orang lain. Seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang 

kurang mampu. Pesta perayaan pernikahan juga sebagai rasa syukur kepada Allah Swt 

atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salah satu tujuan perkawinan 

adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan 

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Yunus, 1979:1) sedangkan Sulaiman 

Rasyid (1954 : 356), mengemukakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

memelihara dan menjaga perempuan yang lemah itu dari kebinasaan10. Selain itu, 

pernikahan juga memiliki fungsi lain yaitu mengumumkan kepada khalayak ramai 

tentang perkawinan itu sendiri. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menghindari 

perzinahan selain melalui pernikahan. Rasulullah Saw mengajarkan kepada kita bahwa 

adalah kewajiban seorang muslim untuk menjawab undangan pernikahan, bahkan 

Rasulullah Saw menekankan untuk menghindari undangan walimah. Maka para ulama 

berpendapat bahwa diperbolehkannya seseorang tidak menghandiri pernikahan hanya 

                                                             
10 Abd Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Makassar:  

Indobis Publishing, 2006) h. 22 
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karena alasan-alasan yang diperbolehkan menurut Islam. Salah satu alasan yang 

diperbolehkan adalah adanya musik. Adanya musik yang tidak Islami saat berkumpul 

di pesta pernikahan atau seseorang masih harus menyelesaikan pekerjaan lainnya yang 

berhubungan dengan agama yang jauh lebih penting.  

1. Pengertian pernikahan 

Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang memiliki banyak 

perbedaan, baik dari segi fisik, didikan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), 

pendidikan dan lain lain. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah ikatan yang 

sakral dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan restu agama, 

kerabat, dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, 

terdiri dari dua kalimat “Ijab dan Qabul”. Namun dengan dua kalimat ini mampu 

mengangkat dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Dengan 

dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, dan 

dosa menjadi amal sholeh. Akad nikah bukan sekedar perjanjian antara dua insan. Akad 

nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah Swt dengan Al-khaliq11. 

2. Anjuran Pernikahan 

Anjuran untuk menikah terdapat didalam Q.S An-nur/24:32 yang berbunyi 

sebagai berikut : 

 مِنْ  اللَّه   هِم  ي  غْنِ  ف  ق ر اء   ي ك ون وا إِنْ  ۚ  و أ نْكِح وا الْأ ي ام ىّٰ مِنْك مْ و الصَّالِِِين  مِنْ عِب ادكِ مْ و إِم ائِك مْ 

ۚ  ع لِيم و اسِع   و اللَّه   ۚ   ف ضْلِهِ   

Terjemahannya : 

  ”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 

                                                             
11 Wahyu Wibisana Pernikahan Dalam Islam : Pendidikan Agama Islam, Ta`lim, Vol. 14 No. 

2 (2016) h. 185 
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Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha 

Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”12 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perintah untuk menikah merupakan salah satu 

cara menjaga kesucian garis keturunan. Dan nikahkanlah, yaitu membantu untuk bisa 

menikah, orang-orang yang masih lajang di antara kamu agar mereka dapat hidup 

dengan tenang dan menghindari perzinahan serta perbuatan haram lainnya, dan juga 

membantu orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-

laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberdayakan mereka dengan 

karuniaNya. Dan Allah mahaluas dalam memberi; Harta-Nya tidak akan berkurang 

seberapa banyakpun dia memberi hambaNya kekayaan, dan lagi maha mengetahui.  

Ayat diatas dangat menganjurkan dan mendorong  umat Islam untuk menikah, 

dan Allah Swt menegaskan bahwa pernikahan bukanlah penyebab kemiskinan. 

Menikah adalah pembuka dari pintu-pintu rezky serta membawa berkah dan rahmat 

dari Allah Swt. Dengan menikah, Allah menambah rezeky dan karuniaNya kepada  

hamba-hambanya yang beriman kepada ayat-ayat Allah Swt.  

 Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur`an As-

Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang 

sangat mendasar, dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam 

terhadap ikatan perkawinan begitu besar sehingga ikatan itu ditetapkan setara dengan 

separuh agama. Anas bin Malik radhiyallahu `anhu berkata :  

“…Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari 

agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara 

yang separuhnya lagi. (Hadist Riwayat Thabranidan Hakim).13 

Dalam hadist ini diuraikan bahwa menikah disebut sebagai ”Nishfu Ad-din” 

atau separuh agama. Maksud dari menikah sebagai separuh dari agama, terdapat 

banyak keterangan dari para ulama. Salah satunya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya 

                                                             
12 Departemen Agama RI,  Al- quran dan terjemahnya, (Jakarta: PT Alfatih,2012), h. 354 

 
13 https://almanhaj.or.id/3234-pernikahan-adalah-fitrah-bagi-manusia.html (06 Maret 2021) 

https://almanhaj.or.id/3234-pernikahan-adalah-fitrah-bagi-manusia.html
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Ulumiddin menjelaskan, dua hal yang paling potensial merusak manusia adalah 

syahwat kemaluan dan syahwat perut. Menikah telah menyelamatkan manusia dari 

syahwat kemaluan, inilah makna Nishfu Ad-din. Menurut Imam Al-Ghazali, menikah 

akan melindungi manusia dari penyimpangan dan menghindarkan dari kerusakan. 

Sangat banyak kerusakan akibat dari dibebaskannya syahwat kemaluan, bukan hanya 

kerusakan yang menimpa pelaku, namun menimpa masyarakat, bangsa bahkan Negara. 

Kebebasan seksual dalam berbagai bentuknya telah menimbulkan kerusakan sistemik 

yang menimpa sebuah kelompok, masyarakat atau bangsa. Pelajaran penting harus kita 

ambil dari peristiwa yang menimpa kaum Nabi Luth yang melakukan penyimpangan 

seksual secara massif. 

Sesungguhnya menikah itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, hanya 

membutuhkan perhitungan dan persiapan yang matang saja, agar tidak mengakibatkan 

penyesalan. Sebagai risalah yang syamil (lengkap) dan kamil (sempurna), Islam telah 

memberikan tuntutan tentang tujuan pernikahan yang harus dipahami oleh umat Islam. 

Tujuannya adalah agar pernikahan menjadis berkah dan bernilai ibadah serta benar-

benar memberikan ketentraman bagi suami-istri. Hal ini akan menciptakan sebuah 

keluarga yang bahagia dan langgeng. Ini dapat tercapai  jika pernikahan itu dibangun 

atas dasar pemahaman Islam yang benar. Pernikahan harus dimaksudkan untuk 

mengikuti sunnah Rasulullah Saw,  melanjutkan keturunan, dan menjaga kehormatan. 

Maka hendaknya juga dimaksudkan sebagai sarana dakwah, memperkuat iman dan 

menjaga kehormatan. Pernikahan merupakan sarana dakwah sang suami kepada sang 

istri atau sebaliknya, juga dakwah terhadap keluarga keduanya, karena perkawinan 

juga berarti mempertautkan hubungan antara kedua keluarga. Dengan begitu, jaringan 

persaudaraan dan kekeluargaan pun semakin luas. Artinya, sarana dakwah juga 

bertambah. Dalam arti yang lebih luas, pernikahan islami yang sukses tentunya akan 

menjadi penopang dan pengokoh perjuangan dakwah Islah, serta tempat bersemainya 

kader-kader perjuangan dakwah di masa depan.  
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3. Tujuan Pernikahan 

Imam Al-Ghazali menjelaskan tujuan pernikahan dalam Islam dengan 

membagi menjadi lima kategori, yaitu: 

a. Mendapatkan keturunan. Setiap orang yang melangsungkan pernikahan 

tentunya memiliki keinginan untuk memperoleh keturunan. Tujuan ini akan 

lebih terasa ketika seseorang telah melangsungkan perkawinan tetapi belum 

pernah memiliki anak keturunan. Tentunya kehidupan keluarga akan terasa 

hampa dan sepi tanpa tangis dan tawa seorang  anak didalamnya.  

b.  Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia. Tuhan telah menciptakan manusia 

dalam berbagai jenis, dan masing-masing akan saling tertarik pada  lawan 

jenisnya. Tanpa adanya rasa tertarik itu, perkawinan tidak dapat terlaksana yang 

mengakibatkan putusnya generasi. Rasa tertarik itu merupakan sifat kebirahian 

yang biasanya terdapat pada setiap manusia normal baik laki-laki maupun 

perempuan yang merupakan fitrah kemanusiaan yang telah diberikan oleh-Nya 

kepada manusia. 

c. Melindungi umat manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang 

menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam jurang kesesatan adalah 

pengaruh hawa nafsu yang begitu besar sehingga  terkadang manusia hampir 

lupa untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidupnya.  

d. Membentuk dan mengurus rumah tangga yang merupakan dasar pertama dari 

masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang. Jika dibandingkan 

ikatan manusia yang ada, ikatann perkawinan merupakan ikatan pertalian yang 

paling kuat. Alat terpenting untuk memperkuat pernikahan itu adalah cinta dan 

kasih saying. 

e. Menumbuhkan aktivitas dalam mencari rezeki yang halal dan meningkatkan 

rasa tanggung jawab serta melipatgandakan niai pahala ibadah. Shalat jama`ah 

seorang yang berkeluarga akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Swt. 

Mencari nafkah untuk istri dan keluarga, bersabar dengan  sifat  mereka, 
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bersabar dalam mendidik anak, semua juga mengandung pahala yang sangat 

besar. 14 

C. Tinjauan umum tentang Anrong Bunting 

1. Anrong Bunting dan Proses upacara adat perkawinan  

 Anrong Bunting dalam bahasa Indonesia disebut “Perias pengantin” yang 

dipercayai akan kemampuan mantra-mantranya dalam merias pengantin. Anrong 

bunting tidak hanya ahli dalam merias pengantin, tetapi juga memiliki pengetahuan 

yang luas mengenai ritual-ritual adat perkawinan. Keberadaan Anrong bunting ini 

dipercaya sangat berperan penting karna dipercaya mantra-mantra yang dimilikinya 

yang sangat sakral dan terbatas. Biasanya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu 

saja yang berhak mewarisi dan menggunakan mantra, biasanya dikategorikan sebagai 

orang tua ( pawang/orang tertentu ) saja yang dianggap mampu membacakan mantra 

tersebut. 

 Anrong Bunting merupakan profesi ahli dalam bidang tata rias pengantin 

tradisional yang mempunyai andil penting dalam seluk beluk upacara perkawinan adat 

suku Makassar. Anrong Bunting juga dapat menjadikan kedua mempelai menjadi 

cantik dan tampan, tata cara upacara perkawinan menjadi semarak dan bermakna, serta 

dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan hidup berkeluarga dan hidup 

bermasyarakat bagi kedua mempelai. Oleh karena itu seorang juru rias pengantin harus 

dapat menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan ritual perkawinan. 

 Manakala telah ada kesepakatan dalam menentukan upacara hari perkawinan 

baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, maka sosok Anrong Bunting sangat 

diperlukan keberadaannya. Sehingga sebulan bahkan jauh hari sebelum akad nikah 

berlangsung pihak keluarga masing-masing menghubungi Anrong Bunting untuk 

meminta kesediannya baik sebagai penata rias pengantin maupun ritualnya. Dengan 

                                                             
14 Nurul Fitra Sarbini, Tradisi Korontigi dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe 

Kabupaten Jeneponto, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2019) h. 19 
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menggoreskan lambang-lambang kehidupan dan iringan doangang yang sarat dengan 

makna. Setiap doa ditujukan untuk kehidupan kedua pengantin agar dapat menjalani 

kehidupan dengan kearifan dan kebajikan.15 Tradisi Anrong Bunting pada hakikatnya 

termasuk dalam acara pelaksanaan pernikahan, sesuai dengan maknanya, pada zaman 

dahulu, upacara Anrong Bunting digolongkan dalam acara atau ritual merawat 

pengantin di kalangan bangsawan.16  

 Dalam proses ritual pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat 

Jeneponto, terdapat sejumlah kegiatan seperti Appassili, A`bukbu, A`barumbung, 

Mappacci, dan sebagainya. Appassili merupakan usaha menjauhkan bahaya atau 

menolak bala, ritual ini juga dilakukan oleh calon mempelai dengan dipandu oleh 

Anrong Bunting, A`bubu artinya mencabut beberapa helai rambut yang ada pada ubun-

ubun sebagian juga mencukur bulu alis sebagai syarat calon mempelai, A`barumbung 

merupakan kegiatan mandi dengan uap sesusai artinya mandi uap, yang bertujuan 

untuk menghilangkan bau keringat, tetap tegar, tahan duduk dan tidak mengantuk 

sewaktu duduk pengantin. 

2. Tata Rias Pengantin 

 Rias pengantin adalah orang yang pandai merias pengantin. Menurut R.Sri 

Supadmi Murtiadji juru rias pengantin merupakan profesi ahli dalam bidang tata rias 

pengantin yang mempunyai andil penting dalam seluk beluk upacara perkawinan adat. 

Tata rias pengantin adalah suatu kegiatan tata rias wajah pada pengantin yang bertujuan 

untuk menonjolkan kelebihan yang ada dan menutupi kekurangan wajah pengantin. 

Selain berfokus pada tata rias wajah juga sangat memperhatikan tata rias rambut, 

keserasian busana serta aksesorisnya, yang tiap-tiap bagian riasan tersebut 

                                                             
15  Nur Alam Saleh, Anrong Bunting : Nilai Estetika dan Mantra pada pesta Perkawinan Adat 

Orang Makassar. Jurnal Walasuji, Vol. 7 No. 2 ( Desember, 2016) h. 335. 
16 Nursalam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting dalam Upacara 

Pernikahan. Studi kasus Kelurahan Telebatu Kec. Pallangga Kab.Gowa, Skripsi (Makassar: Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019) h. 19  
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mengandung sebuah arti atau makna tertentu sebagai pengungkapan pesan-pesan hidup 

yang hendak disampaikan oleh kedua mempelai.17 

 Seiring berjalannya waktu dan perkembangan tekhnologi, pemikiran 

masyarakat mulai berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Masyarakat mulai 

meninggalkan unsur-unsur estetika, makna dan filosofi yang dulu dipegang teguh. Saat 

ini masyarakat lebih suka dengan hal-hal yang instan dan praktis , tidak rumit dan tidak 

sabar dengan hal yang bersifat tradisional. Ketidaksabaran masyarakat tersebut dapat 

mempengaruhi bentuk budaya daerah yang menutup kemungkinan budaya tersebut 

akan mengalami pergeseran arti simbolis yang terkandung didalamnya. Hingga kini 

tata rias pengantin dikembangkan menjadi tata rias modifikasi yang diartikan sebagai 

suatu riasan merubah atau mengembangkan sebuah tata rias yang lebih menarik tanpa 

meninggalkan unsur keaslian dari tata rias tersebut. Sebagai contoh modifikasi pada 

riasan adalah serbuk emas pada aksesoris riasan diganti menjadi emas imitasi (sudah 

jadi), dan lain sebagainya. 18 

 Salah satu fungsi utama tatarias pengantin adalah untuk memperindah dan 

mempercantik pengantin agar sang pengantin (wanita terutama) memiliki daya pukau 

saat disandingkan. Oleh karena itu, dalam tat arias pengantin dituntut aturan baik dari 

segi estetis maupun prosedur atau langkah-langkah meriasnya. Bahkan kecantikan 

yang diharapkan dalam tatarias pengantin tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga secara 

batiniah (Inner beauty) pengantitn dapat dirasakan oleh yang memandang atau 

melihatnya.  

 Dalam penataan tata rias pengantin tidak dapat terlepas dari estetika. Karena 

manusia pada umumnya senang melihat sesuatu yang serasi dan indah. Untuk 

                                                             
17 Sri Supadmi Murtiadji dan Suwardanijaja, Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta. Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama, 1993, h. 24. Dikutip dalam Winardi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pekerjaan Penata Rias Pengantin, Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 

2019) h. 16 
18 Nur Alam Saleh,  Anrong Bunting : Nilai Estetika dan Mantra Pada Pesta Perkawinan Adat 

Orang Makassar, Walasuji, Vol.7 No.2 (Desember, 2016) h. 334 
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berpenampilan serasi dan indah dibutuhkan penerapan nilai-nilai estetis. Menurut 

Sachari dalam Azis, pendekatan estetik dapat dilakukan atas dua sisi, (1) pendekatan 

melalui seni, (2) pendekatan melalui kritik seni. Dalam kajian filsafah seni, objek dapat 

diamati sebagai sesuatu yang mendukung makna simbolik, makna social, makna 

budaya, makna keindahan, makna penyadaran, ataupun makna religious, sedangkan 

dalam kritik seni, objek amatan cenderung diamati sebagai objek yang mengandung 

dimensi kritis, seperti dinamika gaya, tekhnik pengungkapan, tema berkarya, ideologi 

estetik, pengaruh terhadap gaya hidup, hubungan dengan perilaku, dan berbagai hal 

yang sementara ini memiliki dampak terhadap lingkungannya.19  

 Bangsa Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa serta 

kebudayaannya telah mengekspresikan berbagai unsur budaya, antara lain tata rias 

pengantin. Tata rias pengantin yang dikenal oleh masyarakat diseluruh pelosok 

nusantara adalah untuk mengembangkan kreativitas bagi yang ingin belajar tentang tata 

rias pengantin dan yang penting artinya bagi perkembangan kebudayaan nasional yang 

sedang tumbuh. Tata rias pengantin tidak hanya sekedar menarik perhatian orang 

dalam upacara perkawinan, tetapi juga dapat menciptakan suasana resmi dan hidmat, 

sehingga perwujudannya tidak hanya mewah dan meriah saja namun mengandung 

lambing-lambang dan makna tertentu. 

 Pada dasarnya, tata rias dan busana adat pada suatu upacara perkawinan 

melambangkan kesakralan upacara itu sendiri. Selain kesakralan, tata rias dan baju adat 

juga mencerminkan keagungan karya budaya Indonesia, megah dan mencitrakan kesan 

mewah. Begitu pula dengan busana dan tata rias pengantin Bugis Makassar yang sangat 

indah. Konon, tata rias rambut dan perhiasan pengantin wanitanya menggambarkan 

keindahan bungai teratai dan keanggunan burung merak.20  

                                                             
19 Abdul Asis, Makna Simbolik Pakaian Adat Suku Buton di Sulawesi Tenggara, Pangadereng: 

Jurnal hasil penelitian Ilmu social dan Humaniora, Vol.6 no.2 ( Desember, 2020) h. 257 
20 Nurul Islamiati, Antara mantra dan  estetika : Menelusuri jejak eksistensi Anrong Bunting 

pada upacara adat perkawinan suku Makassar, Skripsi. (Makassar : Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Makassar, 2016) h. 20. 
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3. Tata Rias Pengantin menurut Islam 

 Islam datang untuk mengajak orang berhias dan mempercantik diri secara 

seimbang dan sederhana. Islam juga mengingkari orang-orang yang mengharamkan 

perhiasan secara mutlak. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah untuk menjaga 

bumi dan ciptaannya. Salah satu menjaga ciptaan-Nya adalah merawat nikmat anggota 

tubuh yang diberikan kepada manusia. Salah satu cara merawat anggota tubuh ini 

adalah dengan memperhatikan kesucian dan kebersihan.21  

Dalam Al-Qur`an Allah Swt. berfirman : 

ب نِْ  وْا زيِْ ن ت ك مْ عِنْد  ك لِّ م سْجِدٍ وَّك ل وْا و اشْر ب  وْا و لا  ت سْرفِ  وْا ۚ  ي ّٰ بُّ  ۚ  اّٰد م  خ ذ    الْم سْرفِِيْن  انَِّه لا  يُِ 

Artinya :  

 ”Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai seseorang yang berlebih-lebihan.” 

(Q.S al-A`raf/7 : 31).22 

Jika Islam mensyariatkan berhias kepada laki-laki dan wanita secara keseluruhan, 

berarti Islam telah memelihara fitrah wanita dan kewanitaannya. Termasuk di 

dalamnya, ia boleh berhias dengan sesuatu yang diharamkan untuk laki-laki, seperti  

memakai sutra dan emas. Jadi dapat disimpulkan bahwa menghias diri bagi seorang 

wanita adalah diperbolehkan dengan catatan tidak berlebih-lebihan seperti yang telah 

dijelaskan dalam ayat diatas.23  

                                                             
21 Winardi, Tinjauan hukum Islam terhadap pekerjaan penata rias Studi kasus salon ita di 

kelurahan Sribasuki. Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019) h. 12 
22 Departemen Agama RI,  Al- quran dan terjemahnya, (Jakarta: PT Alfatih,2012), h. 305 
23 Winardi, Tinjauan hukum Islam terhadap pekerjaan penata rias Studi kasus salon ita di 

kelurahan Sribasuki. Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019) h. 13 
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Islam telah mengatur segala urusan mengenai pernikahan, mulai dari tata cara 

melamar wanita hingga sampai tahap mengurus keluarga. Mengenai tata rias, ada 

beberapa atsar yang menceritakan adanya tata rias pada masa Rasulullah SAW.  

`Aminah bintu Affan radhiyallahu `anha, saudari Utsman bin Affan 

radhiyallahu ̀ anhu, adalah seorang penata rambut` (al-Ishabah fi Tamyz 

ash-Shahabah, 8/6) 

`Ummu Sulaim radhiyallahu `anha, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu 

`anhu, merias Shafiyah bintu Huyai radhiyallahu `anha untuk 

dipertemukan dengan suaminya, Rasulullah shallallahu `alaihi wa 

sallam, menyisiri rambutnya dan mewangikannya` (Sirah Ibni Katsir, 

3/401)24 

Dua atsar diatas menunjukkan bahwa Nabi shallallahu `alaihi wa sallam 

tidak melarang wanita untuk berhias dan memperbolehkan pekerjaan merias oleh 

wanita juga. Pekerjaan merias ini telah ada pada masa salaf tanpa ada pengingkaran.  

Akan tetapi, ada beberapa dalil yang melarang pekerjaan tertentu pada tata rias dan dari 

dalil tersebut menunjukkan bahwa tata rias menjadi haram jika dilakukan dengan 

penanganan tata rias tertentu. Di bawah ini ada beberapa penanganan tata rias yang 

diharamkan. Yaitu :  

1. Mencukur Alis, Mengukir Gigi dan Mentato 

2. Menyambung rambut 

3. Memakai wewangian semerbak 

4. Pakaian tidak Syar`i 

5. Melihat atau terlihat aurat saat merias. 

 Tata rias pengantin yang islami merupakan salah satu tata rias pengantin 

dengan mengutamakan ketentuan-ketentuan  syariat islam. Tampil cantik pada hari 

pernikahan sesuai syariat memiliki aturan-aturan yang harus diketahui dan diutamakan 

dalam berias. Salah satunya dengan pakaian yang syar`i serta make up dan perhiasan 

                                                             
24 Miftahus Saidah, Unsur-Unsur Budaya Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa 

Timur di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Skripsi, (Makassar: Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017) h.17 
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yang natural dan tidak berlebih-lebihan.25 Sebagaimana dalam Q.S Al-Ahzab/33 : 33 

dijelaskan bahwa :  

وة   و ا طِعْن  الل ّٰه   و ق  رْن  فِْ ب  ي  وْتِك نَّ و لا  ت  ب  رَّجْن  ت  ب  رُّج  الْْ اهِلِيَّةِ الْا وْلّٰٰ و ا قِمْن  الصَّلّٰوة  و اّٰتِيْن  الزَّكّٰ

ۚ  ار  اِنََّّ ا ي ريِْد  الل ّٰه  ليِ ذْهِب  ع نْك م  الرِّجْس  ا هْل  الْب  يْتِ و ي ط هِّر ك مْ ت طْهِي ْ ۚ  و ر س وْل ه   

Terjemahannya :  

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias 

dan berrtingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu…” (Q.S 

Al-Ahzab/33 : 33).26 

 

 Berhias seperti orang jahiliyah yang dimaksud diatas ialah kebiasaan 

berhias perempuan jahiliyah yang tidak memiliki pengetahuan agama berlebih-lebihan 

dan tampil dihadapan orang lain yang bukan mahramnya dengan maksud yang tidak 

baik. Atau larangan memanfaatkan tata rias dengan melakukan hal-hal yang dapat 

menjerumuskan ke dalam dosa. 

 Tata rias yang islami ialah pengantin menggunakan jilbab karena jilbab 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan sesuai dengan hukum islam yaitu 

menggunakan jilbab adalah sebuah kewajiban bagi kaum hawa yang telah dewasa atau 

memasuki masa baligh. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Ahzab/33: 59 

yang berbunyi :  

بيِْبِهِنَّ ۚ  يّٰ  ؤْمِنِيْن  ي دْنِيْن  ع ل يْهِنَّ مِنْ ج لَ  ا النَّبُِّ ق لْ لاِّ زْو اجِك  و ب  نّٰتِك  و نِس اءِۤ الْم   ۚ  ذّٰلِك  ا دْنّٰ  ۚ  ا ي ُّه 

اان  الل ّٰه  غ ف وْر ا رَّحِيْم  و ك   ۚ  ا نْ ي ُّعْر فْن  ف لَ  ي  ؤْذ يْن    

                                                             
25 Miranda, Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Analisis 

Maqa>sjid al-syari>`ah, Skripsi (Pare-Pare : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pare-Pare, 

2019) h. 33 
26 Departemen Agama RI,  Al- quran dan terjemahnya, ( Jakarta, PT Alfatih,2012),  h. 841 
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Terjemahannya :  

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu 

dan istri-istri orang mukmin: “hendaklah mereka mengulurkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka 

lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah 

adalah maha pengampun lagi maha penyayang.27 

 Ayat diatas menunjukkan perintah berjilbab bagi perempuan yang beragama 

Islam. Jilbab seorang wanita hendaknya menutupi aurat atau seluruh tubuh terkecuali 

tangan dan wajah. Memakai jilbab hukumnya wajib dan menjadi salah satu bukti 

ketaqwaan  seorang perempuan kepada Allah Swt. mengenai aurat perempuan yang 

harus ditutupi, seorang perempuan sudah semestinya berjilbab apalagi dihari 

pernikahannya yang akan terlihat oleh banyaknya tamu undangan yang dapat terus 

menerus melihatnya selama pesta pernikahan berlangsung.  

 Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Inilah 

pendapat dari para ulama yang paling kuat. Berjilbab yang benar bukan hanya menutup 

rambut kepala tetapi juga memperhatikan baju dan rok yang digunakan. Bagian tangan 

dan kaki juga merupakan aurat termasuk badan. Dalam tata rias pengantin juga 

mengatur hal yang demikian, di Kab. Jeneponto hamper seluruhnya menggunakan 

pakaian adat dalam pernikahannya, dimana pakaian adat Makassar dapat terbilang 

pakaian yang longgar tidak ketat sesuai dengan syariat Islam. 28  

D. Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal di Sulawesi Selatan 

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah 

pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling 

mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu 

                                                             
27 Departemen Agama RI,  Al- quran dan terjemahnya, ( Jakarta, PT Alfatih,2012),  h. 849 
28 Miranda, Tata Rias Pengantin Perempuan di Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Analisis 

Maqa>sjid al-syari>`ah, Skripsi (Pare-Pare : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pare-Pare, 

2019) h. 46, 52. 
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masyarakat, Sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan 

asing itu.29 

Menurut istilah akulturasi atau kulturisasi mempunyai berbagai arti menurut 

para sarjana antropologi. Namun, mereka sepakat bahwa itu merupakan proses sosial 

yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan dihadapkan dengan 

unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga dapat diterima dan diolah dalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan asli. Akulturasi merupakan 

penggabungan dua budaya antara budaya yang satu dengan budaya yang lain tanpa 

mengubah unsur budaya yang sudah ada. manakala suatu kelompok manusia dengan 

kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing30.  

Menurut Diaz dan Greiner dalam Nugroho dan Suryaningtyas, Akulturasi 

merupakan suatu tingkat dimana seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, 

budaya, dan praktik-praktik tertentu dalam budaya baru. Sedangkan menurut Redfield 

dan Herskovits dalam Berry bahwa : Akulturasi memahami fenomena yang terjadi 

Ketika kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda datang ke budaya lain 

kemudian terjadi kontak berkelanjutan dari sentuhan yang pertama dengan perubahan 

berikutnya dalam pola kultur asli atau salah satu dari kedua kelompok.31  

Secara sederhana, konsep akulturasi mencakup semua perubahan yang muncul 

akibat adanya kontak antara individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat 

dengan latar belakang budaya yang berbeda. Gillin dan Gillin mendefinisikan 

akulturasi sebagai proses dimana masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya 

mengalami perubahan oleh kontak yang lama dan langsung, tetapi dengan tidak sampai 

                                                             
29 Departemen Pendidikan Nasional RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia – Edisi keempat 

(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 134 

30  Jurna Petri Roszi, Akulturasi Nilai-nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya 

terhadap Perilaku-Perilaku Sosial. Vol.3, No.2 (Desember, 2018)h. 178 
31 Muhammad Al qadri Baruga, Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam dan Budaya Lokal, 

zawiyah Jurnal pemikiran Islam. Vol 5 no.1 (July, 2019) h. 4 
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kepada pencampuran yang komplit dan bulat dari kebudayaan itu. Definisi yang hampir 

sama dikemukakan oleh Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa proses akulturasi 

itu timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan 

dengan unsur dari satu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga 

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

sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Hal yang sama 

diungkapkan oleh J.W.M, Bakker yang menyatakan bahwa menerima atau menolak 

perubahan yang terjadi pada proses akulturasi adalah sesuatu yang bisa terjadi, namun 

pada umumnya yang terjadi dalam akulturasi adalah bahwa kebudayaan yang dikenai 

akulturasi dapat menerima unsur-unsur dari pihak lain tanpa harus tenggelam di 

dalamnya, yang dikenai akulturasi pada dasarnya memperkembangkan strukturnya 

sendiri dengan bahasa asing tanpa melepaskan identitas aslinya.32 

Budaya Islam di Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

bangsa Indonesia, namun dalam perkembangannya dasar kebudayaan setempat yang 

tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan kebudayaan itu 

disebut akulturasi kebudayaan. Budaya lokal adalah suatu budaya yang berkembang di 

daerah-daerah dan merupakan milik suku bangsa nusantara. Sedangkan budaya Islam 

adalah suatu cipta dan karya manusia baik muslim maupun non muslim yang berangkat 

dari sumber ajaran Islam. Islam tersebar di tengah masyarakat dan terjadi interaksi di 

dalamnya antara budaya lokal dengan Islam. 

Penyebaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara tidaklah berlangsung secara 

bersamaan. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan jauh lebih lambat dibandingkan 

daerah-daerah lain di Nusantara. Menurut Lontara Pattorioloang (Lontara Sejarah), 

nantilah pada masa pemerintahan Raja Gowa X (1546-1565), Tonipallangga, baru 

                                                             
32 Sofyan A.P Kau, Kasim Yahiji, Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Studi Islam tentang 

Ritus- Ritus Kehidupan dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo, (Malang : Inteligensia Media, Januari 

2018) h. 19 



31 
 

 

ditemukan sebuah perkampungan muslim di Makassar, penduduknya terdiri atas 

pedagang Melayu yang berasal dari Campa, Patani, Johor dan Minangkabau.  

Peristiwa masuknya Islam raja Gowa merupakan tonggak sejarah dimulainya 

penyebaran budaya Islam di Sulawesi Selatan, karena setelah itu, terjadi konversi ke 

dalam Islam secara besar-besaran, konversi itu ditandai dengan dikeluarkannya sebuah 

dekrit Sultan Alauddin pada tanggal 9 Nopember 1607 untuk menjadikan Islam sebagai 

agama kerajaan dan agama masyarakat. Sampai sini timbul penerimaan Islam yang 

berlangsung secara damai, dan dari sinilah akulturasi budaya-budaya Islam dan budaya 

Lokal masyarakat Sulawesi Selatan terjadi. Dari sinilah dimulai proses sosialisasi Islam 

ke dalam struktur kerajaan dan kehidupan masyarakat. Terjadi perubahan secara 

adaptasi atau penyesuaian secara bertahap dari budaya pra-Islam kepada budaya Islam. 

Dalam hal ini para mubalig Islam tidak melakukan perombakan pada pranata social-

budaya yang sudah ada, melainkan mereka memberi nilai-nilai Islam pada pranata lama 

atau menambahkannya dengan pranata baru yang berasal dari budaya Islam.33 

 

                                                             
33Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, April 2005) h. 1,3. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi menurut Peter L. Senn dalam bukunya Social Science and Its 

Methods, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data informasi penelitian adalah penelitian lapangan atau Field Research yaitu 

suatu penelitian dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi 

penelitian dan terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti. Selain itu peneliti 

juga melakukan penelitian pustaka atau Library Research yaitu penelitian dengan 

mengambil beberapa literatur dari buku-buku atau kajian pustaka sebagai bahan 

pendukung. 

  Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang ciri-ciri suatu 

gejala yang diteliti yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk tanggapan terhadap 

informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu tentang objek yang 

diteliti. Fokus lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tamanroya Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih 

lokasi penelitian ini karena jarak lokasinya mudah dijangkau dan tidak 

membutuhkan banyak biaya dan waktunya dapat digunakan lebih efisien.  

B. Pendekatan Penelitian  

 Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

 

 

 



33 
 

 

1. Pendekatan Antropologi  

 Antropologi sebagaimana yang diketahui merupakan ilmu yang 

mempelajari manusia dan kebudayaanya. Dalam hal ini pendekatan antropologi 

berusaha menjelaskan tentang perkembangan manusia yang mempelajari 

keragaman bentuk fisik, masyarakat dan nilai-nilai budayanya sehingga 

diharapkan dalam tradisi Annganrong Buntingi  dan Budaya Islam dapatlah dilihat 

dari sudut pandang manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus 

dilestarikan 

2. Pendekatan Sosiologis  

 Sosiologis merupakan ilmu yanga menjadikan manuusia sebagai objek 

utama, lebih khusus sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan 

manusia yang lain . Dengan menggunakan pendekatan sosilogis, maka penelitian 

akan berupaya untuk memahami adat pernikahan yang ada di Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto dengan melihat interaksi yang terjadi dalam 

masyarakat, juga terlibat langsung dalam pelaksanaan prosesi adat pernikan 

tersebut.  

3. Pendekatan Agama  

 Agama jika dilihat dari defenisi sering kali dipahami sebagai suatu 

bentuk kepercayaan sehingga 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 budaya tersebut.  

4. Pendekatan Historis  

 Historis adalah pendekatan yang menggunkan metode analisis dari 

berbagai catatan sejarah masa lalu. Dalam hal ini, sejarah berperan sebagai metode 

analisis. Dan karena sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang 

mendukung timbulnya suatu kejadian, maka agama sebagai sasaran penelitian 

haruslah dijelaskan fakta-faktanya yang berhubungan dengan waktu, apakah itu 
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masalah kepercayaan, hukum, moral, sistem ekonomi, politik, budaya, pemikiran, 

dan sebagainya, dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang lebih kompleks.  

C. Data dan Sumber Data  

 Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan pada 

kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa 

subjektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan 

sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan 

fakta yang konkrit. Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada 

usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif mungkin sehingga penentuan 

informan sebagai sumber utama menggali data adalah memiliki kompetensi 

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang tradisi Anrong Bunting  dan 

Budaya Islam.  

 Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Data Primer  

 Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber 

atau informan yang dalam hal ini yaitu pemuka adat dan beberapa tokoh 

masyarakat setempat.  

2. Data Sekunder  

 Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa buku atau data 

pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui 

dokumen atau hasil penelitian yang relevan untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian.  

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi  

 Hasil dari observasi lapangan dilakukan dengan pencatatan secara 

sistematik kejadian-kejadian, perilaku objek yang dilihat dan hal-hal yang 

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan dengan 

menggunakan teknik pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. 
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2. Wawancara atau interview 

  Metode wawancara yang dilakukan peneliti bersifat terstruktur karena 

peneliti sebelumnya telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan 

yang akan diajukan. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer tentang 

tradisi Anrong Bunting dan Budaya Islam.  

3. Dokumentasi  

 Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, buku, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya sehingga data yang diperoleh diharapkan dapat 

mendukung penelitian.  

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

 Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang 

ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah 

dikumpulkan melalui 33 metode pengumpulan data yang telah diterapkan. Dalam 

menganalisis data peneliti akan memilih data mana yang penting dan yang akan 

dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga memudahkan diri sendiri dan 

orang lain dalam memahami objek yang dikaji. Selain ketiga metode di atas, 

menganalisis data dapat dilakukan dengan tahap mereduksi data, menyajikan data, 

mengklasifikasikan data, tahap pengecekan keabsahan data dan tahap verifikasi 

data. 

F. Metode Penulisan  

 Metode penulisan adalah metode yang paling akhir dari keseluruh 

rangkaian penulisan karya ilmiah tersebut baik dalam bentuk narasi etnografi yang 

merupakan proses penyusunan fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah 

diseleksi sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan antropologi budaya.  
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G.  Tujuan dan Kegunaan  

A. Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui Asal usul munculnya Anrong bunting dalam adat 

pernikahan di Desa Tamanroya. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Anrong Bunting 

dalam Tradisi Pernikahan di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto.. 

3. Untuk mengetahui Integrasi budaya Islam dan budaya lokal dalam Tradisi 

pernikahan di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto.. 

B. Kegunaan penelitian  

 Manfaat yang ingin di capai dari penelitian yang dilaksanakan ini adalah 

:  

1. Kegunaan teoritis  

 Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat pada pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang kajian budaya dan sejarah yang ada di desa 

Tamanroya, dapat menjadi bahan rujukan bagi kepentingan ilmiah dan praktisi 34 

lainnya yang berkepentingan, serta dapat juga menjadi langkah awal bagi 

penelitian serupa di daerah-daerah lain.  

2. Kegunaan praktis 

  Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga 

pendidikan khususnya sebagai acuan dalam memberikan pembinaan dan 

bimbingan kepada peneliti dalam rangka mengungkapkan berbagai macam 

fenomena yang timbul di tengah masyarakat baik pada lingkungan sendiri 

khususnya di luar pada umumnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 

 Desa Tamanroya merupakan salah satu wilayah kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto yang terletak di tengah- tengah wilayah kecamatan 

Tamalatea. Secara administrasi, daerah ini terdiri dari 5 wilayah lingkungan yaitu 

lingkungan Tamanroya pusat, lingkungan Tamanroya Selatan, lingkungan 

Tamanroya Timur, lingkungan Tamanroya Alluka, dan lingkungan Tamanroya 

Ujung tanah.  

 Desa Tamanroya memiliki batas- batas sebagai berikut: sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Bontotangnga, sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Tonrokassi timur, sebelah utara berbatasan denga Desa Lentu, dan sebelah selatan 

berbatasan dengan Selat Makassar. 

 Wilayah kelurahan Tamanroya berada pada 0 s/d 150 M diatas 

permukaan laut dengan iklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim 

kemarau pada bulan Juni sampai bulan Oktober dan musim hujan pada bulan 

January sampai bulan Mei, dengan suhu udara rata-rata berkisar 25oC – 28oC.  

2. Luas Wilayah 

 Letak Desa Tamanroya dari pusat kecamatan Tamalatea adalah 2 km, 

sedangkan jarak dengan pusat Kabupaten adalah 14 km. Desa ini memliki luas 

kurang lebih 1,58 Km2 dengan lahan terbagi atas 6 peruntukan, yakni lahan 

pemukiman, lahan pertanian, lahan pekuburan, lahan perkantoran, taman, dan lahan 

fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah serta prasana umum lainnya. Berikut 

ialah rincian penggunaan lahan wilayah Desa Tamanroya :  
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Tabel 01. Rincian penggunaan lahan Desa Tamanroya Tahun 2014. 

NO PENGGUNAAN LAHAN Luas (Ha) Persentase (%) 

1. Pemukiman 67 42 

2. Pekuburan 2 1 

3. Pertanian 85 54 

4 Taman 2,5 1,5 

5 Perkantoran 0,5 0,5 

6 Prasarana umum lainnya 1 1 

 Jumlah 158 100 

Sumber data : Kantor Statistik Kab. Jeneponto 

3. Sumber Daya Air 

 Berdasarkan hasil survey di lapangan jumlah sumber air dan pengguna 

air di Desa Tamanroya adalah sebanyak 127 sungai dengan kualitas air sedang, 3 

buah sumur gali dengan kualitas air sedang, 1.321 unit air PAM dengan kualitas air 

baik, serta 3.703 pipa dengan kualitas air sedang. Berikut adalah bentuk table 

jumlah sumber air dan pengguna air di Desa Tamanroya :  

 Tabel 02 Jumlah Sumber air dan pengguna air Desa Tamanroya tahun2014. 

NO. URAIAN 
JUMLAH 

(UNIT) 

PENGGUNAAN 

AIR 

KUALITAS 

AIR 

1 Sumur Gali 3 130 Sedang 

2 PAM 1.321 2000 Baik 

3 Pipa 3.703 5772 Sedang 
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4 Sungai 127 1000 Sedang 

Sumber data : Kantor Statistik Kab. Jeneponto 

4. Data Penduduk 

 Komposisi penduduk Desa Tamanroya berdasarkan jenis kelamin dilihat atas 

dasar proporsi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil survey 

data statistik Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014, jumlah penduduk laki-laki di 

Desa Tamanroya adalah sebanyak 1.002 orang dan jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 1.149 orang, total seluruh penduduk adalah 2.151 orang dengan 530 orang 

kepala keluarga.  

 Komposisi penduduk di Desa Tamanroya berdasarkan usia dibagi menjadi 14 

kelompok yaitu kelompok umur 0-4 tahun, 5-9 tahun,  10-14 tahun, 15-19 tahun, 

20- 24 tahun,  25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, 45-49 tahun, 

50-54 tahun, 55-59 tahun, 60-64 tahun, > 65 tahun. Jumlah penduduk terbanyak 

pada tahun 2017 berada pada usia 0-4 tahun yakni sebanyak 736 jiwa yang 

merupakan usia balita. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kelahiran di Desa 

Tamanroya sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu berada pada usia 50-54 

tahun yang merupakan usia Lansia.  

Tabel 03. Jumlah Penduduk berdasarkan komposisi umur 

NO UMUR 

WNI WNA 

JUMLAH 

L P 
Jumla

h 
L P 

Juml

ah 

1 0-4 Tahun 339 397 736 0 0 0 736 

2 5-9 Tahun 245 287 532 0 0 0 532 

3 10-14 Tahun 188 235 423 0 0 0 423 

4 15-19 Tahun 203 198 401 0 0 0 401 
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5 20-24 Tahun 204 220 424 0 0 0 424 

6 25-29 Tahun 181 197 378 0 0 0 378 

7 30-34 Tahun 195 203 398 0 0 0 298 

8 35-39 Tahun 182 201 383 0 0 0 383 

10 40-44 Tahun 140 131 271 0 0 0 271 

11 45-49 Tahun 105 125 230 0 0 0 230 

12 50-54 Tahun  120 111 231 0 0 0 231 

13 55-59 Tahun 151 170 321 0 0 0 321 

14 > 60 Tahun 152 199 351 0 0 0 351 

Jumlah 2.642 2.879 5.521 0 0 0 5.521 

Sumber data : Kantor Statistik Kab. Jeneponto 

 

5. Tingkat Pendidikan 

 Berdasarkan hasil survey data statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 

tingkat pendidikan di Desa Tamanroya menunjukkan rendahnya mutu pendidikan 

di Desa Tamanroya. Hal ini terindikasi oleh data yang diambil pada tahun 2017 

dimana yang mengecam pendidikan sampai tamat SMA sangat rendah yaitu 198 

jiwa, sedangkan yang tidak tamat SD sebanyak 371 jiwa. Meski demikian masih 

ada potensi pendidikan di Tamanroya dimana  terdapat 46 orang yang tamat sampai 

S2 Pascasarjana, dan 97 orang bergelar sarjana dengan predikat cumlaude atau 

memuaskan. Berikut adalah rincian jumlah penduduk berdasarkan tingkat 

pendidikan 

Tabel 04. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 
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NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH KET. 

1 Belum Sekolah 3.101  

2 SD tapi Tidak Tamat 371  

3 SD / Sederajat 226  

4 SMP / Sederajat 231  

5 SMA / Sederajat 173  

6 Sarjana (D1/D2/D3/S1/S2) 198  

Sumber data : Kantor Statistik Kab. Jeneponto 

 

6. Kondisi Sosial dan Lingkungan 

 Desa Tamanroya memiliki lingkungan yang sangat cocok untuk lahan 

pertanian. Sebanyak 85 Ha desa digunakan sebagai lahan pertanian yang terletak di 

sekitar bukit dan sepanjang sungai. Selain berprofesi sebagai petani, banyak dari 

penduduk Desa Tamanroya yang juga berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. 

Tingginya jumlah penduduk yang bekerja sebagai pedagang dan nelayan tidak 

terlepas dari kondisi Desa Tamanroya yang merupakan kawasan perdagangan. Hal 

ini ditunjang dengan adanya pasar Tamanroya yang mencakup satu kecamatan. 

Tingginya penduduk yang berprofesi sebagai nelayan ditunjang dengan 

berbatasannya wilayah Desa Tamanroya dengan laut atau daerah pesisir. 

 Desa ini memiliki beberapa produk unggulan desa, yaitu Jagung, beras, ikan, 

dan beberapa jenis sayuran seperti Lombok cabe, kacang panjang, dan tomat. 

Sayangnya, pengetahuan tekhnologi pascapanen belum dikuasai sehingga sebagian 

besar produk tersebut langsung dijual dan tidak ada nilai tambah dari pengolahan 

hasil panen. Curah hujan yang rendah dan suhu rata-rata yang cukup tinggi 

menyebabkan bidang pertanian tidak terlalu optimal hasilnya. Tata kelola air adalah 
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masalah yang harus dipecahkan oleh aparat Desa Tamanroya dan warga secara 

keseluruhan.  

 Salah satu potensi Desa Tamanroya adalah komoditas Jagung. Warga 

telah mengetahui pengolahan jagung tapi belum memahami pemasarannya. Selain 

itu, harapannya adalaha jagung tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, 

tetapi juga sebagai produk olahan lainnya. Beberapa prodduk hasil lainnya yang 

juga merupakan potensi Desa Tamanroya seperti beras, ikan, tomat, Lombok cabe, 

dan kacang panjang yang dapat dipasarkan tidak hanya berupa bahan mentah.  

7. Mata Pencaharian 

 Mata pencaharian penduduk di Desa Tamanroya terdiri atas 9 kelompok 

besar. Jumlah terbanyak merupakan penduduk yang berprofesi sebagai pedagang 

dan nelayan. Berikut rincian penduduk Desa Tamanroya berdasarkan sumber mata 

pencahariannya:  

Tabel 05. Penduduk Desa Tamanroya berdasarkan mata pencaharian 

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1 PNS/ABRI 49 

2 Petani TB Mkn 165 

3 Nelayan 61 

4 Pedagang 419 

5 Peternak  67 

6 Jasa 68 

Sumber data : Kantor Statistik Kab. Jenepont 
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8. Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana pembangunan merupakan salah satu kebutuhan 

masyarakat yang cukup penting dalam mendukung jalannya roda pemerintahan di 

suatu wilayah, khususnya di wilayah Desa Tamanroya. Adapun jenis sarana dan 

prasarana yang ada di wilayah Desa Tamanroya dapat kita bagi dalam beberapa 

bidang, yakni dalam bidang keagamaan terdapat 3 buah Masjid dan 2 buah 

Musholah. Dalam bidang pendidikan terdapat 2 buah Sekolah Dasar, 1 buah TK 

dan 1 buah PAUD. Dalam bidang kesehatan hanya terdapat 1 bidan praktek. Sarana 

prasarana dalam bidang olahraga yakni terdapat 1 buah lapangan bulutangkis, 1 

buah lapangan volley, dan 1 buah lapangan sepakbola. Secara garis besar lembaga 

masyarakat yang ada di Desa Tamanroya ada tiga diantaranya adalah Rukun 

Keluarga, Rukun warga, dan Karang Taruna.  

 Sistem informasi desa yang belum ada tidak mengurangi tujuan untuk 

mewujudkan transparasi desa. Untuk mewujudkan sistem informasi desa perlu 

dilakukan upaya kolaboratif dan sinergi satu sama lain karena penguatan kapasitas 

di lakukan pada keduanya bukan hanya pada salah satu.34 Peranan pemerintah 

sangat penting sebagai pengelola sistem informasi dan juga mendorong warga 

untuk menjadi produsen informasi yang baik dan dapat diajak bersama membangun 

sistem informasi desa yang memadai. Penguatan kapasitas pemerintahan juga mesti 

dilakukan bersamaan apalagi kini desa menjadi fokus bagi perkemmbangan 

pembangunan di Indonesia.  

B. Asal usul Anrong Bunting dalam adat pernikahan di Desa Tamanroya 

1. Asal Usul Anrong Bunting 

 Tradisi Anrong Bunting dipercaya telah ada sejak masa kerajaan di 

Sulawesi Selatan. Saat itu Desa Tamanroya masih bernama Tonrokassi dan berada 

dibawah pemerintahan kerajaan Binamu. Konon katanya, di zaman kerajaan 

tersebut seluruh aktifitas kehidupan harus dilakukan secara normatif menurut pola 

budaya yang telah diatur dalam suatu Panngadakkang. Yaitu sebuah akumulasi tata 

                                                             
34 Suriyani dg je`ne 47 tahun, kepala desa Tamanroya, wawancara 23 Juli 2021 
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nilai yang menjadi pedoman masyarakat di masa lalu bagaimana seharusnya 

masyarakat Sulawesi Selatan bertingkah laku. Salah satu yang diatur didalamnya 

ialah tradisi atau ritual proses pernikahan.  

 Sebelum masuknya Islam, adat memiliki empat unsur yang termasuk 

dalam Panngadakkang yang dipegang oleh masyarakat suku Makassar khususnya 

di Jeneponto, yakni Ada` ( Adat kebiasaan ), Rapang (Perumpamaan, kebiasaan 

masyarakat), Wari` (Pelapisan sosial atau Silsilah keturunan), dan Bicara 

(Pengadilan).   

 Awal mula  ritual tradisi perkawinan adat Makassar, khususnya di 

Jeneponto adalah dari Kerajaan. Pada awalnya hanya keluarga kerajaanlah yang 

mempunyai hak untuk melaksanakan ritual upacara perkawinan dengan tata cara 

adat tersebut, namun seiring berjalannya waktu, tata cara pernikahan adat mulai 

dikenal oleh masyarakat luas di luar lingkungan kerajaan. Hingga saat ini, secara 

turun temurun tata cara upacara pernikahan terus dilestarikan, tentunya dengan 

pertimbangan waktu, kesempatan, dan penyesuaian-penyesuaian. 

 Beberapa sumber mencatat bahwa dahulu di kalangan bangsawan, anak-

anak mereka melangsungkan pernikahan tanpa melalui perkenalan terlebih dahulu, 

namun segalanya diatur oleh orang tua kedua belah pihak, antara orang tua pihak 

laki-laki dan orang tua pihak perempuan, sehingga kedua mempelai hanya bisa 

menjalankan amanah dari orang tua. Untuk itulah kedua calon mempelai baik lelaki 

maupun perempuan dijaga dan dirawat tubuhnya, melakukan beberapa ritual adat 

menjelang hari H agar tampak bersih, dan bercahaya sehingga pada saat bersanding 

di pelaminan, keduanya akan tampak bersinar layaknya raja dan ratu. Untuk itu 

diperlukan seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai ritual-ritual 

tersebut, tidak hanya itu ia juga memiliki kekuatan spiritual dan memiliki daya ingat 

yang cukup baik untuk mantra- mantra yang digunakan agar calon mempelai 

tampak bersinar dan bercahaya, orang inilah yang dinamakan Anrong bunting. 

 Dengan adanya Panngadakkang, masyarakat bangsawan pada zaman dahulu 

sebagai elite masyarakat traditional telah menempatkan posisi mereka sedemikian 
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rupa, menyebabkan lapisan-lapisan masyarakat memiliki ciri tersendiri yang 

membedakan antara lapisan masyarakat yang satu dengan lapisan masyarakat yang 

lain. Dalam hal perawatan dan tata rias pengantin, terdapat perbedaan- perbedaan 

yang tentunya Anrong bunting memiliki pengetahuan lebih mengenai hal tersebut, 

baik dari segi bahan yang digunakan, proses-prosesnya, bentuk perhiasan dan 

perlengkapan, warna busana, jumlah perhiasan yang dipakai dan lain sebagainya. 

Bangsawan Jeneponto di zaman dahulu atau biasa disebut Karaeng, tata riasnya 

biasanya lebih semarak dan gemerlapan dengan perhiasan emas murni 

dibandingkan orang biasa.35 

 Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Anrong bunting ini dilatarbelakangi 

dengan falsafah hidup, yang merupakan karya tangan dan ekspresi rohani nenek 

moyang yang telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. 

Beberapa Anrong bunting  menerima tugas sebagai Anrong bunting tersebut berasal 

dari orang tua dan nenek mereka. Mereka diberi mantra-mantra dan doa-da yang 

berasal dari tetua mereka, jika mereka sanggup menghafalnya dan ahli dalam 

menjalankan tugas-tugas Anrong bunting dalam menjalankan ritual-ritual 

perkawinan maka mereka akan diberi amanah oleh tetua mereka untuk 

menggantikan orang tuanya sebagai Anrong Bunting36. Namun ada beberapa 

Anrong bunting juga yang menerima tugas tersebut dan menjadi Anrong bunting 

setelah pulang dari tanah suci Mekkah .  

 Menurut narasumber yang peneliti temui pada prosesi Anrong Bunting 

mengatakan bahwa ia baru mendapat terang ingin mengenyam tugas sebagai 

Anrong bunting setelah pulang dari tanah suci Mekkah untuk menunaikan haji. 

Disana ia mempelajari banyak doa-doa dan mantra-mantra serta tata rias yang baik 

dan benar sehingga sepulang dari tanah suci mekkah ia pun bersedia menjadi 

Anrong bunting. Disamping beliau memang memiliki nenek yang dulunya 

                                                             
35 Nuraeni S. Ag (48 tahun), Anrong Bunting  Desa Tamanroya, Wawancara 22 July 2021 
36  Hj.Hafisah dg. Pisa (50 tahun), Anrong Bunting Tamalatea, wawancara 25 July 2021 
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merupakan seorang Anrong bunting, namun barulah ia berkeinginan menjadi 

seorang Anrong bunting sepulang dari tanah suci Mekkah. 37 

2. Prosesi dan Perlengkapan Adat Anrong bunting dalam tradisi pernikahan di 

Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  

 Sebelum memasuki acara pernikahan kedua calon mempelai terlebih 

dahulu melalui beberapa rangkaian ritual-ritual upacara adat, upacara atau ritual-

ritual tersebut dilakukan beberapa hari menjelang pesta pernikahan di rumah 

masing-masing kedua mempelai dengan tujuan agar kedua calon mempelai 

memiliki kondisi yang maksimal saat  resepsi pernikahan. Semua itu tidak lepas 

dari peran Anrong bunting dalam memandu dan melaksanakan ritual-ritual upacara 

tersebut.  

 Jika telah dicapai kesepakatan untuk menentukan hari perkawinan dari 

pihak masing-masing kedua mempelai, maka kedua belah pihak akan segera 

menghubungi seorang Anrong bunting agar kesediaannya untuk turut serta 

membantu dalam proses persiapan ritual-ritual adat sebelum pernikahan untuk 

memaksimalkan jalannya proses upacara pernikahan. Biasanya  dilakukan tiga 

minggu menjelang pernikahan atau setelah kesepakatan penentuan hari perkawinan 

telah  tercapai oleh masing- masing kedua belah pihak.  

 Pada zaman dahulu, untuk menghubungi seorang Anrong bunting, harus 

dilakukan secara normatif, dimana dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dan 

dua orang perempuan dewasa dari pihak keluarga calon pengantin dengan 

menggunakan kain sarung, jas dan kopiah, sedang utusan perempuan mengenakan 

kain kebaya. Mereka membawa sirih 75 lembar, sebungkus rokok dan korek api 

serta uang seadanya sebagai bentuk penghormatan sekaligus menjalin ikatan agar 

Anrong bunting bersedia membantu dalam proses upacara pernikahan. Namun 

seiring berjalannya waktu, hingga kini tradisi tersebut tidak dilakukan lagi, dimana 

kini untuk memanggil seorang Anrong bunting tidak lagi memakai jaz maupun 

kebaya, namun memakai pakaian seadanya saja yang penting sopan dan layak untuk 

                                                             
37 Hj. Hasnah dg. Kanang (55 tahun), Anrong bunting Desa Tamanroya, wawancara 25 July 

2021 
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dipakai. Membawa sirih 75 lembar, sebungkus rokok dan korek pun tidak lagi 

dilakukan, mungkin masih ada beberapa namun jarang lagi ditemukan. Kini hanya 

membawa amplop berisi uang untuk diberikan kepaada Anrong bunting sebagai 

tanda penghormatan dan terima kasih telah bersedia dalam membantu proses ritual 

upacara pernikahan. 38 

 Sementara itu, di rumah masing-masing calon mempelai khususnya calon 

mempelai Wanita, pihak keluarga mulai melakukan kegiatan-kegiatan dalam 

rangka mempersiapkan calon pengantin bersanding di pelaminan. Beberapa 

rangkaian prosesnya adalah sebagai berikut.  

a. Appasau Bunting ( Merawat Pengantin) 

Untuk mempersiapkan calon mempelai Wanita secantik mungkin diadakan 

berbagai cara. Salah satu yang sangat sederhana ialah memakai Bakrak Lekleng 

atau Bedak hitam. Bedak hitam ini adalah semacam lulur yang terbuat dari beras 

biasa yang disangrai atau digoreng tanpa minyak kelapa. Beras ini disangrai hingga 

hangus dan berubah warna menjadi hitam. Kemudian diberi sedikit ramuan seperti 

jahe dan jeruk nipis. Narasumber lain menyebutkan bahwa ramuan yang 

digunakannya dalam ritual ini ialah daun sukun, daun Coppeng (sejenis buah-

buahan anggur), daun pandan, rempah-rempah, dan akar-akaran yang berbau 

harum, beberapa juga menggunakan Bedak kuning yang terbuat dari kunyit untuk 

digunakan sebagai lulur pengantin. Pemakaian dilakukan beberapa minggu 

sebelum akad berlangsung agar kulit wajah dan seluruh badan Nampak bercahaya 

dan halus.  

Pelaksanaan ritual ini bukan rutinitas semata akan tetapi memiliki maksud dan 

tujuan. Dalam proses pelaksanaan tradisi ini dilakukan disebuah rumah-rumah kecil 

dengan bambu sebagai tiang yang terletak di bawah rumah ( rumah panggung).  

Keterlibatan seluruh elemen terkait pelaksanaan tradisi ini sangat penting untuk 

dipenuhi agar tradisi appasau buntting ini dapat terlaksana dengan baik. 

Dipandu dengan Anrong Bunting, prosesi appasau bunting ini dilakukan di 

pagi hari sebelum calon pengantin mandi di pagi hari. Ibu calon mempelai dibantu 

                                                             
38 Nuraeni S. Ag (48 tahun), Anrong Bunting  Desa Tamanroya, Wawancara 22 July 2021 
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dengan Anrong Bunting akan menyiapkan ramuan untuk diberikan kepada calon 

mempelai pengantin. Bedak beserta campuran ramuan-ramuan yang telah dibuat 

akan digosokkan ke seluruh calon tubuh pengantin seperti lulur kemudian di 

biarkan beberapa menit kemudian di bilas dengan air saat mandi.  

Bahkan salah satu narasumber menyebutkan ia menggunakan ramuan khusus 

untuk diberikan kepada calon pengantin, ramuan tersebut akan dimakan oleh calon 

pengantin dan dipercaya ramuan tersebut akan membuat keringat dan kotoran yang 

dikeluarkan oleh calon pengantin akan berbau harum.  Ramuan tersebut terbuat dari 

beras ketan hitam, gula merah, kelapa yang telah diparut dan disangrai, serta kayu 

manis yang kemudian dicampurkan hingga halus sampai membentuk seperti bubuk 

lalu di makan oleh calon pengantin. 

b. A`barumbu ( Mandi Uap ) 

Upacara ini dilakukan menjelang akad nikah dengan maksud agar calon 

pengantin dapat memiliki daya tahan untuk bersanding dan tidak ngantuk selama 

upacara perkawinan itu berlangsung. Disamping itu, juga bertujuan untuk 

menghilangkan bau keringat sekaligus menjadikan bau badan menjadi segar. Untuk 

melaksanakan tradisi A`barumbu ini, terlebih dahulu  mempersiapkan alat dan 

bahan yang diperlukan, seperti : 

1) Periuk dari tanah yang cukup besar yang berisi air 

2) Daun pandan 

3) Daun sirih 

4) Daun kemuning 

5) Kulit jeruk, dan berbagai ramuan berbau harum. 

  Ramuan-ramuan tersebut kemudian dimasak oleh selama berjam-jam. 

Sementara itu mulut periuk ditutup dengan batang pisang yang bagian tengahnya 

dilubangi dan dihubungkan dengan cerobong bamboo yang ujungnya disumbat. 

Nyala api yang digunakan untuk menjerang ramun tersebut harus tetap dijaga agar 

tetap menyala dengan baik sampai ramuan tersebut sudah diperkirakan 

mengeluarkan bau harum, maka cerobong bambu yang tingginya mencapai lantai 

rumah dibenahi agar ujungnya yang tersumbat itu tepat pada posisi yang baik, 

dimana sang calon pengantin duduk. Tutup cerobong kemudian dibuka, tepat 
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menerpa sekujur badan calon pengantin tersebut berselimutkan beberapa lembar 

kain sarung, menyebabkan calon mempela bermandi keringat. Acara a`barumbu ini 

biasanya dilakukan pada malam hari karena memberi kesegaran tersendiri. 

Sementara sang calon pengantin yang abbarumbu itu ditemani oleh teman-teman 

gadis sebayanya serta kerabatnya.  

c. Appassili atau Nipassili ( Mandi Tolak Bala) 

Upacara lebih lanjut yakni dilakukan Appassili atau mandi tolak bala yaitu 

sebagai bentuk permohonan kepada Allah Swt agar kiranya kedua mempelai 

dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala dimana kedua mempelai yang 

sebentar lagi akan mengarungi lautan hidupnya yang baru. Upacara passili ini dapat 

dilakukan, baik oleh calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria, namun 

dilakukan di rumah masing-masing dan biasanya dilakukan pagi hari saat matahari 

menanjak ke atas dengan makna bahwa rezeki atau kehidupan calon mempelai yang 

akan mengayuh bahtera rumah tangganya senantiasa cerah dan menanjak terus 

bagai matahari yang bergerak naik ke atas. Upacara ini senantiasa dilakukan di 

depan pintu rumah bagian depan dan dipimpin oleh Anrong bunting sedang si calon 

mempelai harus mengenakan baju setengah baru ataupun baju baru nantinya baju 

tersebut akan diberikan kepada Anrong bunting yang memimpin upacara tersebut.  

Saat upacara berlangsung, calon pengantitn dipersilahkan duduk di atas sebuah 

kelapa yang masih utuh yang sebelumnya diletakkan di atas sebuah loyang yang 

agak besar. Salah satu jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai arti penting dalam 

upacara ini adalah “Siriatakka” yang menunjukkan dua jenis tumbuhan, yaitu Siri 

dan Atakka. Dalam upacara Appassili daun ini digunakan untuk memercikkan air 

pada bagian tubuh calon pengantin. Daun ini mempunyai arti ”Pembersih” atau 

“Alat pembersih (rohaniah)”, yang kemudian dihubungkan oleh orang-orang 

Makassar dengan peristiwa yang membawa aib terhadap mereka. 

Oleh Anrong bunting, air bersama daun-daun tadi dipercikkan ke tubuh calon 

pengantin, dimulai dari kepala, kemudian bahu kanan, bahu kiri, dan terakhir 

punggung, masing-masing dilakukan tiga kali diiringi dengan doa dan mantra 

mantra. Mantra yang biasa dibacakan adalah : 
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Bismillahirrahmanirrahim.. 

Bulaeng ri nabbii hellere.. 

Kupanaik ri rupanna I anu … (sambil menyebut nama calon mempelai) 

Naccahaya ri rupannu.. 

Na antamak ri lalang kalennu.. 

Na akkarena nabbie ri dallekannu.. 

Iya ngasenna mange rikau.. 

Nipakjarii ri karaeng Allahu ta`ala.. 

Maccinik mammuji ngaseng.. 

Barakka`na nabbi muhamma` barakka`nu.. 

Cahayana nabbi yusu` cahayanu..  

Nussiu`rangi bidadari ri lalang suru`ga.. 

Dan basaramdi, sare aserandi, kare akrandi, sabartunna habsul baet.. 

Kumpayakum barakka Lailahaa illallahh … 

Artinya: 

 Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah 

lagi maha penyayang.. 

 Emas pada nabi Khidir… 

Saya naikkan/timpakan ke wajahnya si.. (menyebut 

nama calon mempelai) 

 Agar bercahaya di wajahmu .. 

 Agar masuk ke dalam tubuhmu.. 

` Agar nabi (Muhammad) bermain di hadapanmu… 

 Seluruhnya untukmu… 

 Dijadikan oleh Allah Swt. 

 Semua melihat dan memuji… 

 Berkahnya Nabi Muhammad berkahmu.. 

 Cahayanya Nabu Yusuf cahayamu.. 

 Dan kalian akan saling mengingat dengan bidadari 

di surga.. 

Dan basaramdi, sare aserandi, kare akrandi, sabartunna habsul baet.. 

Kumpayakum barakka Lailahaa illallahh. 39 

                                                             
39 Hj. Hasnah dg. Kanang (55 tahun), Anrong bunting Desa Tamanroya, wawancara 25 July 

2021 
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 Berbeda dari mantra sebelumnya, narasumber lain menyebutkan bahwa 

mantra yang biasa ia bacakan saat memandikan calon mempelai adalah :  

 Bismillahirrahmanirrahim… 

 Laku je`ne mako anne..  

 Je`ne na alkausar.. 

 Nu ma`caya, na massingara rupannu.. 

 Rupanna cahayana nurung Muhammad.. 

 Namaccaya ngaseng singkamma rupannu.. 

 Sikamma tumaccinika.. 

 Manngai mammuji ngaseng ri kau.. 

 Barakka`…  

 Artinya :  

 Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha 

penyayang.. 

 Saya akan memandikanmu.. 

 Dengan air Al-kausar.. 

 Agar kamu bercahaya, agar wajahmu terang.. 

 Cahaya wajah Muhammad.. 

 Bercahaya semua seperti wajahmu.. 

 Begitu pula orang yang melihatnya .. 

 Menyukai dan memuji semua kepadamu.. 

 Semoga berkah… 40 

  Setelah Appassili dilakukan, calon pengantin akan dipersilahkan mandi 

hingga bersih untuk kemudian akan di pakaikan baju bodo dalam rangka 

mempersiapkan malam pacar atau Akkorontigi.  

 

 

                                                             
40 Hj. Hafisah dg. Pisa (50 tahun), Anrong Bunting Tamalatea, wawancara 25 July 2021 
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d. Akkorontigi atau Mappacci (Malam pacar) 

  Setelah upacara Appassili dilakukan, ini berarti calon mempelai telah siap 

untuk dirias dalam rangka melaksanakan Akkorontigi atau Mappacci. Yaitu 

membubuhi ramuan daun-daun pacci pada kuku calon mempelai. Pada upacara ini 

baik mempelai wanita maupun lelaki telah memakai pakaian adat pengantin. Pada 

malam akkorontigi atau malam mappacci ini pegawai syara berzikir membaca 

barzanji. Saat bacaan telah sampai pada bacaan Asyaraka, semua orang-orang 

pembaca barzanji akan berdiri. Setelah membaca barzanji, biasanya dilakukan 

upacara Appatamma` Qur`an atau menamatkan Al-Qur`an. Biasanya yang 

melakukan upacara ini adalah guru mengaji dari sang calon mempelai saat masih 

kecil. Upacara ini hanya seremonial saja, yang dibaca hanya 5 sampai 7 surah 

terakhir di dalam Al-Qur`an. 

 Mappacci berarti mensucikan diri, gadis yang melakukan upacara mappacci 

tersebut adalah lambang akan kesucian dirinya. Upacara Mappacci  merupakan 

upacara adat tersendiri yang penuh akan arti simbolis. Pada upacara ini calon 

mempelai wanita harus dirias sedemikian rupa seolah-olah akan besanding. Karena 

itu, untuk merias calon pengantin tersebut harus dilakukan oleh seorang Anrong 

Bunting yang sebelumnya telah diundang.  Anrong Bunting selain membantu dalam 

merias dan mempersiapkan calon mempelai, ia juga membantu dalam menyiapkan 

perlengkapan dalam upacara Akkorontigi atau Mappacci.41 Adapun perlengkapan 

yang harus disiapkan ialah : 

1)  Pa`lungang (Bantal) 

2) Lipa` Sa`be (Sarung Sutera), jumlahnya 7 atau 9 helai sebagai penutup aurat 

agar harga diri tetap terjaga.  

3) Bombong Unti (Pucuk daun pisang)  

4) Raung Rappocidu` (Daun nangka), jumlahnya 7 atau 9 lembar,  

5) Bente,  

                                                             
41 Hj. Hasnah dg. Kanang (55 tahun), Anrong bunting Desa Tamanroya, wawancara 25 July 

2021 
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6) Tai bani atau lilin, jumlahnya 7 atau 9 batang.  

7) Kaluku Toa atau Tunas kelapa 

8) Golla eja (Gula Merah),  

9) Puru cangga (Daun Pacci),  

10) Bekkeng atau wadah yang terbuat dari logam serta berasak atau beras,42 

 Setelah semua perlengkapan tadi terpenuhi, dilakukanlah upacara Mappacci 

sembari ayat-ayat barzanji di bacakan. Proses peletakan pacci dimulai oleh Anrong 

Bunting kemudian menyusul sanak keluarga yang lain. Anrong bunting membuka 

upacara korontigi atau mappacci dengan meletakkan burangga` sembari membaca 

mantra. Adapun mantra yang dibacakan Anrong bunting saat memulai upacara 

tersebut adalah : 

  Bismillahirrahmanirrahim.. 

  Kupadongkokang mine.. 

  Buranggayya ri ubunnu.. 

  Nanu gaukang anu bajika.. 

  Ilalang katalassannu.. 

  Andallekanngi pakkalabineangnu.. 

  Nanu lassukang ana` sale.. 

  Akkullea ampabentenngi agamayya..  

  Na na riellaiko karaeng Allah taala…  

Artinya :  

  Dengan menyebut nama Allah Swt. yang maha pemurah lagi maha 

penyayang.. 

  Saya meletakkan .. 

  burangga ini di ubun-ubunmu.. 

  Agar kamu melakukan sesuatu yang baik.. 

  Di dalam hidupmu… 

  Mengedepankan keluargamu… 

                                                             
42 Nuraeni S. Ag (48 tahun), Anrong Bunting  Desa Tamanroya, Wawancara 22 July 2021 
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  Semoga kamu melahirkan anak yang saleh.. 

  Yang selalu bisa mendirikan agama.. 

   Dan kamu selalu di ridhoi oleh Allah Swt. ..43 

e. Menata Rias Pengantin  

  Salah satu fungsi utama dari tata rias pengantin adalah untuk memperindah 

dan mempercantik pengantin itu sendiri agar daya pukau yang ditimbulkan dari tata 

rias tersebut dapat mencapai sasarannya, yakni membuat semua orang yang 

menyaksikannya terkagum. Bagian terpenting dari tata rias tersebut adalah tata rias 

wajah dan rambut, sebab pada bagian itulah orang selalu tertuju untuk 

menyaksikannya. Inilah sebabnya mengapa mempelai wanita pengantin di 

Jeneponto harus dirias sedemikian rupa agar nampak bercahaya dan menimbulkan 

pesona orang yang melihatnya. Tidaklah mengherankan, jika sebagai juru rias 

seorang Anrong bunting masih senantiasa dibutuhkan untuk digunakan mantra-

mantranya agar calon pengantin Nampak lebih bercahaya dan memesona.   

Dahulu orang yang harus merias pengantin adalah Anrong Bunting, yakni yang 

mempunyai keterampilan merias dan pengetahuan yang luas tentang tata rias 

tradisional, termasuk sistem pengetahuan tentang magic yang  bertujuan untuk 

membuat calon mempelai nampak lebih memesona. Akan tetapi saat ini, juru rias 

pengantin sebagai profesi telah berkembang, saat ini telah terdapat juru rias 

pengantin pada salon-salon kecantikan, terutama di kota-kota. Secara umum 

terdapat persamaan dan perbedaan diantara masing-masing juru rias tersebut. 

Persamaannya, kedua juru rias menggunakan kosmetik atau bahan-bahan dan alat 

kecantikan modern, perbedaannya mungkin hanya terletak pada cara menerapkan 

bahan kosmetika tersebut. Dalam hal ini, juru rias pengantitn pada salon kecantikan 

tersebut mengerjakan tata rias pengantin dengan lebih terampil dan maju 

dibandingkan oleh seorang Anrong bunting yang keterampilannya terbatas dalam 

penggunaan bahan kosmetik tersebut dan hanya mengandalkan tata rias tradisional 

termasuk pengetahuan magic.  

                                                             
43 Hj. Hasnah dg. Kanang (55 tahun), Anrong bunting Desa Tamanroya, wawancara 25 July 

2021 
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Merias pengantin biasanya dimulai setelah calon mempelai mandi mayang 

(Appassili/Mappassili), kemudian akan diantarkan oleh Anrong bunting memasuki 

kamar pengantin untuk dirias. Untuk itu rambut yang masih basah terlebih dahulu 

akan dikeringkan dengan handuk. Setelah itu barulah diadakan upacara Macceko 

yakni mencukur rambut-rambut halus yang ada pada dahi dan belakang telinga sang 

mempelai wanita, dengan maksud agar Dadasak yang nantinya akan dipakai dapat 

melekat dengan baik. Sebelum memulai merias pengantin, Anrong bunting akan 

memulainya dengan membaca mantra terlebih dahulu. Anrong Bunting 

membacakan mantra sebagai berikut :  

  Bismillahirrahmanirrahim.. 

  Barakka ri Allah Taala.. 

  Barakkana Nakbi yusufu ku sapu ri rupannu.. 

  Namaccaya ri rupannu… 

  Cahaya Nakbi yusufu barakkanu.. 

  Ammempo sungkamma bidadari ilalang ri suruga.. 

  Rua bilanngang tuju pulo bannginna .. 

  Lekbanu mempo bunting.. 

  Accayya inja ri kannyingnu.. 

  Si Kuntu Mahalloka.. 

  Ammuji ngaseng… kumpayakum.. Barakka lailaha illallahh.. 

Artinya :  

 Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang.. 

 Berkah kepada Allah yang Maha Esa.. 

 Berkah nabi yusuf ku kenakan di wajahmu.. 

 Cahaya nabi yusuf cahayamu.. 

 Berkah nabi yusuf berkahmu.. 

 Dua ratus tujuh puluh malam… 

 Setelah duduk (bersanding).. 

 Masih tetap bersinar alismu.. 

 Semua ciptaan Allah.. 

 Memuji semua.. jadi maka jadilahh.. 

` Berkat tiada tuhan selain Allah..44 

Mantra inilah yang biasa digunakan Anrong bunting saat akan memulai merias 

pengantin. Dimana maksud dari mantra ini ialah harapan agar wajah selalu 

bercahaya walaupun sudah dua ratus tujuh puluh malam atau sudah lama setelah 

pengantin itu bersanding namun wajahnya akan tampah selalu seperti pengantin 

baru. Pada saat calon mempelai wanita akan dirias dan dipakaikan bedak, sebelum 

                                                             
44 Nuraeni S. Ag (48 tahun), Anrong Bunting  Desa Tamanroya, Wawancara 22 July 2021 
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itu Anrong bunting akan meniup ubun-ubun calon pengantin sambil membacakan 

mantra sebelum dirias. Adapun mantra sebelum memakaikan bedak adalah :  

  Bismillahirrahmanirrahim… 

Laku ba`rak-ba`rakkammako annee.. 

Ba`ran a daeng si jalling.. 

Nani jalling nani tontong.. 

Nani pa`mole-moleiko.. 

Intang kuparitannga kannyinnu.. 

Ata karaeng mammuji ngaseng ri kau.. 

Barakka`… 

Artinya : 

  Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha 

penyayang… 

 Saya akan memakaikanmu bedak.. 

 Bedaknya daeng si jalling .. 

 Agar dilihat dan ditonton.. 

 Orang seringkali… 

 Budak maupun raja semua memuji kepadamu.. 

 Semoga berkahh..45 

 

 Dalam menata sanggul pengantin, terlebih dahulu Anrong bunting akan 

menyisiri rambut pengantin agar lebih rapi sebelum dibuat menjadi sanggul. Ketika 

mulai menyisir rambut sang calon pengantin Anrong bunting akan membacakan 

mantra yang berbunyi sebagai berikut : 

 Bismillahirrahmanirrahim.. 

 Assulengka ni baca Al-fatihah.. 

 Kuklaklang ri kulhuallahu.. 

 Kunikgalak ri Alipu Lamming.. 

 Na Tassiarak paccinikna I (Menyebut nama calon pengantin)… 

 Na maccaya ri rupannu.. 

                                                             
45 Hj. Hasnah dg. Kanang (55 tahun), Anrong bunting Desa Tamanroya, wawancara 25 July 

2021 
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 Rupannu singkamma bulang.. 

 Naccaya singkamma nakbi yusufu.. 

 Nabarakka singkamma nakbi Muhammad.. 

 Ia ngaseng tuccinika.. 

 Ammuji ngaseng.. 

 Barakkana nakbi Yusufu barakkanu.. 

 Cahayana nakbi yusufu cahayanu.. 

 Kumpayakum.. 

 Barakka lailahaillallah… 

Artinya :  

 Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang.. 

 Duduk bersila membaca Al-fatihah.. 

 Aku bernaung di bawah surah Al-Ikhlas.. 

 Aku berpegang pada Alif Lammim .. 

 Akan tersebatnya penglihatan si (Menyebut nama calon pengantin).. 

 Wajahmu seperti bulan.. 

 Engkauh bercahaya bagai Nabi Yusuf.. 

 Mendapat berkah seperti Nabi Muhammad… 

 Semua orang memandangmu.. 

 Memandang penuh kekaguman.. 

 Berkah Nabi Yusuf berkahmu.. 

 Cahaya Nabi Yusuf cahayamu.. 

 Jadi, maka jadilah.. 

 Berkat tiada tuhan selain Allah.. 46 

 Setelah itu mulailah Anrong Bunting sebagai juru rias pengantin untuk merias 

calon mempelai. Merias dimulai dengan dasar yaitu memakaikan bedak. Dalam 

                                                             
46 Hj. Hasnah dg. Kanang (55 tahun), Anrong bunting Desa Tamanroya, wawancara 25 July 

2021 

 



58 
 

 

memakaikan bedak Anrong bunting akan membacakan mantra yang biasa disebut 

Baca Makbbakrak, yang berbunyi : 

 Bismillahirrahmani rrahim… 

 Barakka ri Allah ta`ala.. 

 Bakrak ri nakbi yusufu.. 

 Kupanaik ri rupannu..  

 Numaccahaya ri rupannu.. 

 Cahayana Nakbi yusufu cahayanu… 

 Barakkana Nakbi yusufu Barakka.. 

 Nummempo singkamma bidadari ri lalang suruga.. 

 Ruang bilanngang patampulong tujuh bannginn lekbana ammempo 

bunting… 

 Bunting accahaya injii ri alisiknu.. 

 Ia ngasenna rikau tau nipanjari ri karaeng Allahu ta`ala.. 

 Accinik ammuji ngaseng.. 

 Kunfayakun barakka La Ilaaha Illallah.. 

Artinya :  

 Dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang.. 

 Berkat dari Allah ta`ala.. 

 Bedak pada nabi Yusuf.. 

 Saya timpahkan di wajahmu.. 

 Agar bercahaya di wajahmu.. 

 Cahaya Nabi Yusuf cahayamu… 

 Berkah Nabi Yusuf. adalah berkah.. 

 Agar kamu duduk seperti bidadari di dalam Surga.. 

 Dua Ratis Tujuh Puluh Tujuh malam setelah duduk pengantin.. 

 Pengantin masih bercahaya di alismu.. 

 Semua  orang padamu dijadikan oleh Allah ta`la.. 

 Semuanya melihat dan memuji..  
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 Kunfayakun semoga berkah Lailaha Illallah….47 

 Setelah memakaikan bedak biasanya juga dipakaikan celak atau Cilla` mantra 

yang digunakan Anrong bunting dalam memakaikan celak disebut Baca maccilak, 

mantra tersebut berbunyi :  

 Bismillahirrahmani rrahim.. 

 La ku cillak cillak saii.. 

 Kannyingna bidadar ri lalang suruga.. 

 Takbangka ri matanna tau maccinikaa.. 

 Cahaya nakbi yusufu cahayanu.. 

  Patampulo bannginna lekbakna na cini tau maccinika.. 

 Kun fayakun barakka La Ilaaha Illallah.. 

Artinya :  

 Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang.. 

 Akan kupakaikan celak.. 

 Alis bidadari dalam surge.. 

 Terpesona dimata yang melihat.. 

 Cahaya Nabi Yusuf cahayamu.. 

 Tujuh puluh malam sejak dilihat oleh yang melihat.. 

 Kunfayakun semoga berkah Laa Ilaaha Illallah..48 

 Dalam memakaikan lipstick atau pewarna merah bibir, Anrong bunting juga 

akan membacakan sebuah mantra yang disebut Baca Ma`rencong. Mantra ini 

dibacakan saat sedang memakaikan pewarna merah bibir kepada mempelai wanita 

agar terlihat lebih memesona, mantra tersebut berbunyi :  

 Bismillahirrahmani rrahim.. 

 La kurencong bawana I Anuu (sambil menyebut nama mempelai).. 

 Ilena buah kayu te`neaaa.. 

                                                             
47 Hj. Hasnah dg. Kanang (55 tahun), Anrong bunting Desa Tamanroya, wawancara 25 July 

2021 
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 Kupadakki ri bawanu… 

 Tena Naklesang ri kalennu.. 

 Iya napakjariaa karaeng Allahu ta`ala… 

 Sikamma tau accinika ri kalennu Ammuji ngaseng.. 

 Kunfayakun Barakka Laa Ilaahaillallahh.. 

Artinya : 

 Akan kugores mulutnya si (Menyebut nama mempelai)… 

 Pada buah kayu manis… 

 Kulengketkan pada mulutmu… 

 Tak akan hilang darimu… 

 Yang diciptakan oleh Allah Ta`ala… 

 Semua yang melihat akan memuji… 

 Kunfayakunn.. Berkah Laa Ilaahaillallahh…49 

 Selanjutnya ialah merias bagian atas dahi pengantin, yang dalam masyarakat 

Jeneponto menyebutnya dengan sebutan Dadasak. Beberapa sumber menyebutkan 

bahwa Dadasak memiliki beberapa variasi lekukan yang pada zaman dahulu 

menunjukkan status kebangsawanan  sang calon mempelai pengantin. Anrong 

bunting akan membacakan sebuah mantra Saat Maddadasak atau saat menghias 

dahi pengantin mantra ini lazim disebut oleh masyarakat local sebagai Baca 

Maddadasak,, mantra tersebut berbunyi :  

 Minnyak Patti battu ri Makka.. 

 Minnyak Patti cahaya Baitullah.. 

 Kusapui ri rupanna I anu (Menyebut nama calon mempelai).. 

 Nu mabbarakka`singkamma Baitullah.. 

 Nu maccahaya singkamma Baitullah... 

 Nu tabbali bali.. 

  nacinik tau.. 

                                                             
49 Hj. Hasnah dg. Kanang (55 tahun), Anrong bunting Desa Tamanroya, wawancara 25 July 

2021 



61 
 

 

 Najanjang tau… 

 Nu sangkamma cahayana nabbi yusufu.. 

 Barakka` La Ilaaha Illallah 

Artinya : 

 Minyak Pati dari Mekkah.. 

 Minyak Pati cahaya Baitullah.. 

 Kuusapkan pada wajah si .. (Menyebut nama calon mempelai).. 

 Agar berberkah seperti Baitullah.. 

 Agar bercahaya seperti Baitullah.. 

 Agar terbayang-bayang.. 

 Dilihat orang.. 

 Ditatap orang… 

 Agar kau  seperti cahaya Nabi Yusuf.. 

 Semoga berkah La Ilaaha Illallahh..50 

f. Assimorong atau Akad nikah. 

Upacara ini seperti yang kita ketahui bersama dilaksanakan di rumah 

mempelai wanita dan merupakan acara akad nikah serta menjadi puncak dari 

rangkaian upacara  pernikahan adat Jeneponto. Calon mempelai pria akan diantar 

ke rumah calon mempelai wanita yang disebut Simorong. Kemudian sesepuh dari 

pihak mempelai wanita datang menjemput mempelai pengantin pria yang kemudian 

disiram dengan Benno. Kemudian dilanjutkan dengan serah terima seserahan Leko` 

lompo dan erang-erang yang dibawa oleh pihak keluarga mempelai pria untuk 

mempelai wanitanya. Apabila pengantin pria beserta keluarga telah tiba di rumah 

pengantin wanita, mereka akan disambut dengan alunan Ganrang (music 

tradisional Makassar), setelah itu pengantin akan dipanggil oleh Anrong bunting 

dengan melantunkan syair Pakkiok bunting, yang berbunyi :  

Ia dendek ia dendek.. 

Niak tojemmi daeng bunting.. 

                                                             
50 Hj. Hasnah dg. Kanang (55 tahun), Anrong bunting Desa Tamanroya, wawancara 25 July 
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Bunting salloa kutayang.. 

Salloaa kuminasaii… 

Nampako riujung boric ri cappak pakrasangangku.. 

Na kupanragiangko berasak.. ri mangkok kebok.. 

Kupammoneang rappo.. ri palakku… 

Kupannaroangko pole.. 

Kalomping ri talang bulaeng.. 

Kutongko intang.. 

Kubelo-belo Jamarrok.. 

Bunting manaikmako mae.. 

Ri ballakna matoannu.. 

Matoang kamase-masenu.. 

Iparak kasiasinu.. 

Sarikbattang matunanu.. 

Sikatutuiko tope daeng bunting.. 

Numassassa mole-mole.. 

Tenamo antu.. parekanna maloloa.. 

Naik ngaseng maki mae.. 

Artinya : 

Ia dendek..Ia dendek.. (kata seru tanda gembira).. 

Betul sudah datang pengantin.. 

Pengantin yang telah lama ditunggu… 

Yang telah lama diharapkan… 

Baru engkau diujung kampong.. di batas negeriku… 

Aku telah menragi beras.. di mangkok putih… 

Kubelahkan pinang.. ditelapak tanganku.. 

Aku juga telah menyimpan.. 

Daun sirih lipat di talang emas… 

Kututup intan.. 
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Kuhiasi jamrud.. 

Pengantin silahkan naik.. 

Di rumah mertuamu.. 

Mertua bersahaja.. 

Ipar yang miskin.. 

Saudara yang sederhana.. 

Saling menjagalah engkau pengantin.. 

Senantiasa dicuci.. 

Tidak akan lagi.. kembali muda remaja.. 

Marilah semua, naik ke rumah..51 

 

 Kemudian pengantin dan seluruh keluarga pun masuk ke rumah mempelai 

perempuan. Setelah itu,  dilakukan pemeriksaan berkas oleh petugas KUA serta 

surat permohonan ijin kepada orang tua untuk dinikahkan, dan dilanjutkan dengan 

prosesi Ijab Qobul. 

g. Mappasikarawa atau Sentuhan Pertama. 

 Prosesi ini dilakukan setelah akad nikah berlangsung. Setelah prosesi akad 

nikah dilangsungkan, mempelai pria akan diantar ke kamar mempelai wanita yang 

telah disengaja dikunci rapat, dimana disana  mempelai wanita sudah sejak tadi 

menunggu  dengan pakaian pengantin lengkapnya. Sesaat terjadi dialog singkat 

antara mempelai pengantin pria dengan penjaga pintu kamar mempelai wanita 

kemudian barulah sang pengantin pria diizinkan masuk. Selanjutnya dilakukan 

Mappasikarawa atau saling menyentuh. Ada berbagai macam variasi mengenai 

bagian tubuh yang dipersentuhkan, diantaranya buah dada dengan lambang gunung 

yaitu dengan harapan rezeki kedua mempelai kelak menggunung tinggi, ubun-ubun 

atau leher belakang mengandung makna agar perempuan tunduk pada suaminya,  

menggenggam tangan mempelai perempuan mengandung makna agar kelak 

                                                             
51 Hj. Hasnah dg. Kanang (55 tahun), Anrong bunting Desa Tamanroya, wawancara 25 July 

2021 
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hubungan keduanya kekal dan langgeng, perut mengandung makna agar kehidupan 

mereka kelak tidak mengalami kelaparan dengan anggapan bahwa perut akan selalu 

terisi. 

  Setelah itu kedua mempelai bersanding di atas tempat tidur untuk mengikuti 

beberapa ritual seperti pemasangan cincin nikah, penyerahan mahar dan mas kawin, 

dan pemasangan sarung sebanyak 7 atau 9 lembar yang dipandu oleh Anrong 

Bunting. Hal ini mengandung makna sang mempelai pria telah diterima oleh 

keluarga mempelai wanita. Setelah itu, barulah kedua mempelai menuju ke depan 

pelaminan untuk melaksanakan resepsi dan menerima tamu undangan setelah 

menerima nasihat pernikahan dan doa doa dari imam yang bersangkutan. 

h. Appa`bajikang atau Menyatukan. 

Prosesi ini merupakan ritual menyatukan kedua mempelai sekaligus 

merupakan akhir dari seorang Anrong bunting dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai Anrong Bunting. Prosesi ini dilakukan dimalam setelah resepsi 

dilangsungkan yakni di dalam kamar pengantin. Prosesi ini diawali dengan kedua 

mempelai pengantin akan duduk berhadapan di atas tempat tidur. Kemudian mereka 

akan dipasangkan sebanyak 7 sampai 9 lembar sarung, dalam hal ini kedua 

mempelai akan berada dalam satu sarung. Selanjutnya disiapkan beberapa makanan 

sepertu Umba-umba dan Lawarak Kadeak  (sejenis kue yang terbuat dari kelapa 

dan gula merah), serta beberapa jenis kue lainnya yang manis dengan harapan 

semoga dalam keadaan apapun mereka akan selalu melewatinya bersama dengan 

perasaan dan cinta kasih yang manis. Ritual berlangsung dengan kedua mempelai 

berhadapan dalam satu sarung kemudian Anrong Bunting akan menyuapi kedua 

mempelai satu per satu kue-kue tadi.  

Setelah itu, Anrong bunting akan menyuruh kedua mempelai untuk lomba 

berdiri. Dalam hal ini tidak ada yang menang dan kalah, hanya bentuk ceremonial 

saja. Dipercaya  bahwa jika yang lebih dulu berdiri ialah sang mempelai wanita 

maka kelak sang mempelai pria lah yang lebih banyak tunduk kepada sang istri.. 

Begitupun sebaliknya, jika yang lebih dulu berdiri adalah sang mempelai pria, maka 

sang mempelai wanita lah yang akan tunduk kepada suaminya. Setelah ritual ini 



65 
 

 

berakhir, berakhir pula lah peran dan tugas Anrong Bunting. Biasanya setelah ini 

pihak keluarga mempelai akan memberikan sesuatu kepada Anrong bunting berupa 

sarung (yang masih baru), kue-kue dan makanan, ataupun amplop yang berisi uang 

dan lain sebagainya sebagai ucap syukur terima kasih telah bersedia membantu dari 

awal proses upacara pernikahan hingga akhir. Acara ini juga sekaligus menandai 

berakhirnya seluruh rangkaian proses upacar pernikahan. 

3. Makna Simbolis Adat Anrong Bunting dalam Tradisi Pernikahan di Desa 

Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

Masyarakat Jeneponto khususnya di Desa Tamanroya sarat akan perkawinan  

prosesi adat dengan makna simbolis yang setiap prosesinya mengandung makna 

tersendiri dalam setiap prosesinya. Berikut tahap-tahap prosesi adat beserta makna 

simbolis yang terkandung di dalamnya. 

a. Mappasau Bunting dan A`barumbu 

Mappasau yaitu ritual adat sebelum pernikahan yang dilaksanakan beberapa 

hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan. Dalam ritual Mappasau bunting, calon 

mempelai akan dirawat dengan memakaikan lulur bedak hitam ke seluruh  tubuh 

pengantin dengan tujuan untuk mencerahkan dan membersihkan kulit pengantin 

agar tampak lebih bercahaya. Setelah itu dilakukan  mandi uap atau mandi sauna 

oleh mempelai, tujuan dilaksanakannya mandi uap ini agar keringat dan bau badan 

menjadi lebih segar. Beras disini sebagai symbol pemutih dan pencerah kulit tubuh 

khususnya bagi calon mempelai wanita. Tradisi ini dilaksanakan di pagi hari 

dengan makna pagi hari adalah waktu yang baik untuk memulai segala aktivitas 

termasuk dalam merawat dan membersihkan diri. 

b. Appassili Bunting atau Mandi tolak bala 

 Appassili atau mandi tolak bala dilaksanakan sebagai permohonan kepada 

Allah Swt agar dijauhkan dari segala macam bahaya. Appassili ini juga 

dilaksanakan di pagi hari saat matahari terbit. Tata cara pelaksanaannya dipandu 

oleh Anrong Bunting dengan mendudukkan mempelai lalu memakaikannya baju 

dan sarung. Air yang digunakan untuk mandi telah dicampur dengan bahan-bahan 
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yang telah disediakan dengan masing-masing makna simbolisnya. Adapun bahan-

bahan yang digunakan yaitu:  

1) Daun sirih sebagai simbol harga diri 

2) Daun serikaja sebagai simbol kekayaan 

3) Daun waru sebagai simbol kesuburan 

4) Daun Tebu sebagai simbol kenikmatan 

5) Daun Tabaliang sebagai simbol penolak bala 

6) Daun Cabberu sebagai simbol keceriaan 

7) Daun Cangadori sebagai simbol penonjolan 

8) Mayang pinang sebagai simbol kekeluargaan. 

 Seluruh bahan tersebut dimasukkan kedalam gentong yang terbuat dari tanah 

liat sebagai simbol lekat atau saling melekat dengan harapan agar kedua calon 

mempelai akan saling melekat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Gentong 

tadi di alasi dengan sebuah tikar atau biasa disebut Bempang sebagai simbol jalinan 

kebersamaan dengan harapan agar kedua mempelai selalu menjalin erat 

kebersamaannya sebagai satu keluarga kelak. Setelah itu Anrong bunting akan 

menyirami mempelai dengan air yang telah dicampur dengan bahan ramuan tadi, 

kemudian memercikkan air ke arah luar pintu rumah dengan makna agar semua 

yang tidak baik keluar pula melalui pintu rumah.  

c. Akkorontigi atau Mappacci 

 Mappacci berarti mensucikan diri, gadis yang melakukan upacara mappacci 

tersebut adalah lambang akan kesucian dirinya. Upacara Mappacci  merupakan 

upacara adat tersendiri yang penuh akan arti simbolis. Pada upacara ini calon 

mempelai wanita harus dirias sedemikian rupa seolah-olah akan besanding. Karena 

itu, untuk merias calon pengantin tersebut harus dilakukan oleh seorang Anrong 

Bunting yang sebelumnya telah diundang.  Anrong Bunting selain membantu dalam 

merias dan mempersiapkan calon mempelai, ia juga membantu dalam menyiapkan 
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perlengkapan dalam upacara Akkorontigi atau Mappacci.52 Adapun perlengkapan 

yang harus disiapkan ialah : 

1) Pa`lungang (Bantal), yang telah dihias seindah mungkin. Bantal yang 

terbuat dari kapan melambangkan kemakmuran, juga sebagai pengalas 

kepala sebagai symbol martabat atau kehormatan. Dengan pengertian ini, 

bantal mengandung makna simbolis sebagai suatu pengharapan agar 

keluarga calon mempelai kelak akan senantiasa dihargai dan dihormati. 

2) Lipa` Sa`be (Sarung Sutera), jumlahnya 7 atau 9 helai sebagai penutup aurat 

agar harga diri tetap terjaga. Sutera melambangkan sesuatu yang halus, 

lembut, dan mulia. Makna simbolis dari sarung sutera adalah suatu 

pengharapan agar keluarga mereka kelak senantiasa memiliki budi pekerti 

yang baik (halus, lembut, dan mulia) sehingga senantiasa tetap terjaga harga 

dirinya dalam bahasa Jeneponto disebut nakatutui siri`na.  

3) Bombong Unti (Pucuk daun pisang), daun pisang yang diletakkan diatas 

bantal, melambangkan kehidupan saling menyambung atau 

berkesinambungan, serta daun pucuk pisang yang terkandung makna pesan 

dimana jangan pernah berhenti berupaya dan berusaha keras.  

4) Raung Rappocidu` (Daun nangka), jumlahnya 7 atau 9 lembar, mengandung 

makna Marannuang (harapan) atau cita-cita luhur, adapun angka 7 

mempunyai makna sebagai penuntun hidup, yakni dua  mata, dua telinga, 

dua lubang hidung, dan satu mulut. Dimana  yang dapat melihat mana yang 

baik dan buruk, dapat mendengar mana yang baik dan yang buruk, dapat 

mencium mana yang baik dan buruk, serta mengucapkan yang baik dan 

menghindari yang buruk. 

5) Bente, yaitu beras yang disangrai atau digerong tanpa minyak hingga mekar 

dan mengembang. Memiliki makna simbolis sebagai suatu pengharapan 

agar kiranya calon mempelai akan berkembang kehidupannya dengan baik. 

Beras juga merupakan makanan pokok sehari-hari yang sangat dimuliakan 

                                                             
52 Hj. Hasnah dg. Kanang (55 tahun), Anrong bunting Desa Tamanroya, wawancara 25 July 

2021 
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dan harus selalu ada di rumah. Maknanya agar keluarga calon mempelai 

kelak selalu dalam keadaan berkecukupan. 

6) Tai bani atau lilin, jumlahnya 7 atau 9 batang. Lilin atau Tai bani memiliki 

fungsi sebagai alat penerang. Makna simbolis yang terkandung ialah sebagai 

penerang yang akan menerangi kehidupan rumah tangga yang penuh dengan 

kedamaian, ketentraman, dan rukun.  

7) Kaluku Toa atau Tunas kelapa, memiliki makna simbolis sebagai 

pengharapan agar mereka diberi umur yang panjang dan menjadi pengayon 

di dalam masyarakat. Makna simbolis dari kelapa yang dibelah atau Kaluku 

sipue ini ialah agar keluarga mereka kelak senantiasa dalam keadaan 

menyenangkan. 

8) Golla eja (Gula Merah), gunanya untuk membuat rasa manis pada makanan 

atau kue yang diinginkan, dimana ia mudah larut pada makanan atau kue 

dan membuatnya menjadi manis. Artinya memiliki makna simbolis yaitu 

suatu pengharapan agar kiranya dimanapun kedua calon pengantin berada, 

senantiasa disenangi orang lain karena selalu mendatangkan perasaan manis 

dan menyenangkan. 

9) Puru cangga (Daun Pacci), memiliki arti bersih atau suci, makna 

simbolisnya ialah pembersih atau pembersihan atau penucian diri secara 

batinia agar calon pengantin siap dengan hati suci dan ikhlas untuk 

menempuh hidup baru, selain itu daun pacci juga sebagai tanda kesucian 

dan keperawanan calon mempelai. 

10) Bekkeng atau wadah yang terbuat dari logam serta berasak atau beras, 

melambangkan dua insan yang menyatu dalam satu ikatan atau jalinan 

yang kokoh. Memiliki makna agar suami istri senantiasa menyatu bersama 

nikmatnya cinta dan kasih sayang dalam menjalin rumah tangga. Beras 

yang diletakkan berdekatan lilin daun paccing sebagai pelengkap proses 

upacara korontigi, melambangkan semoga calon mempelai dapat 

berkembang dengan baik dan mandiri dalam membina rumah tangga yang 

dilandasi dengan cinta dan kasih sayang yang  penuh dengan kedamaian 

dan kesejahteraan. 
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Setelah itu Anrong bunting kemudian akan membacakan mantra dan mulai 

melaksanakan tradisi Korontigi disusul dengan keluarga dan kerabat lainnya. 

d. Mappasikarawa Atau Sentuhan Pertama. 

 Setelah akad nikah selesai maka dilanjutkan dengan tradisi Mappasikarawa 

atau sentuhan pertama. Upacara ini merupakan kegiatan mempertemukan kedua 

mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Pengantin laki-laki akan diantarkan 

ke kamar mempelai wanita kemudian dituntun oleh Anrong bunting untuk 

menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu wanita. Bagian-bagian tubuh tertentu 

memiliki makna simbolis tersendiri, yakni :  

1)   Ubun-ubun, memegang bahkan mencium ubun-ubun wanita agar lelaki 

tidak diperintah oleh istrinya. 

2)   Bagian atas dada, agar kehidupan keluarga dapat mendatangkan rezeky 

melimpah setinggi gunung. 

3)   Jabat Tangan atau ibu jari, diharapkan agar kelak kedua mempelai saling 

mengerti dan memaafkan. 

4)   Telinga atau belakang leher, dengan maksud agar istri dapat senantiasa 

mendengar ajaran suaminya.  

C. Peranan Anrong Bunting dalam Tradisi Pernikahan di Desa Tamanroya 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

1. Eksistensi Anrong bunting dalam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

Sejak  abad ke- 17 pada masa kerajaan Binamu Anrong Bunting telah 

memegang peranan penting dalam ritual pernikahan adat kerajaan. Anrong Bunting 

saat itu tidak hanya memandu ritual adat perkawinan, tetapi juga dipercayakan 

membantu mengusir roh jahat yang dapat mengganggu jalannya proses ritual 

perkawinan kerajaan. Saat itu Anrong bunting dipanggil dengan sebutan Daeng Ta 

Alakaya.  
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Pada masa itu,  marak dilakukan perkawinan antar putra putri bangsawan 

dengan penguasa lokal yang tidak memiliki hubungan darah, bahkan juga dilakukan 

perkawinan antarsepupu, baik sepupu satu kali, dua kali, maupun tiga kali. Hal ini 

dilakukan demi  mempertahankan darah, dan yang tak kalah pentingnya ialah untuk 

menduduki tahta pemerintahan atau demi kepentingan politik. Para putri kerajaan 

atau bangsawan akan dijodohkan dan dinikahkan dengan bangsawan penguasa 

lokal maupun penguasa kerajaan lainnya untuk mempertahankan kekuasaan politik 

dan demi garis keturunan. Oleh karena itu, dilakukan ritual adat pernikahan yang 

sangat sakral untuk para bangsawan agar pernikahan mereka berjalan dengan 

lancar.  

 Anrong bunting merupakan salah satu aktor dalam kegiatan perkawinan 

pada masyarakat Jeneponto khususnya Desa Tamanroya dulu hingga saat ini. 

Dalam upacara perkawinan Desa Tamanroya, Anrong bunting berperan sebagai 

aktor yang bertindak sebagai pemeran utama dalam kelancaran upacara 

perkawinan. Sampai saat ini, Anrong bunting masih tetap eksis di kalangan 

masyarakat Desa Tamanroya dalam upacara pernikahan mereka, meskipun seiring 

perkembangan zaman, kosmetik dan tata rias telah mengalami perkembangan yang 

cukup pesat seperti telah adanya salon-salon kecantikan, namun hal itu tidak 

membuat kedudukan Anrong bunting dalam ritual pernikahan di Desa Tamanroya 

mengalami pergeseran. 

 Anrong bunting merupakan status yang didapatkan oleh seseorang yang 

mempunyai keahlian dalam merias pengantin. Tetapi keahlian yang dimilikinya 

tidak hanya sebatas itu, ada pula pengetahuan-pengetahuan lokal yang dimilikinya 

sehingga dia dipercaya oleh masyarakat dapat mengorganisir upacara perkawinan 

khususnya perkawinan masyarakat Desa Tamanroya. Salah satu Anrong bunting 

menjelaskan proses sehingga bisa menjadi Anrong bunting dan masih tetap eksis 

sampai sekarang ini.  

”Saya mulai menjadi Anrong bunting sekitar sepuluh tahun yang lalu, 

sewaktu kecil, saya selalu ikut bersama nenek ketika ada upacara perkawinan 

yang dia kerjakan (neneknya seorang Anrong bunting). Saya tidak pernah 

sekolah tentang perkawinan apalagi perkawinan adat Makassar, tetapi saya 
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dibesarkan dibeberapa acara perkawinan. Hingga saat ini, nenek meninggal, 

jadi saya yang melanjutkan pekerjaan ini karena hanya saya cucunya yang tau 

bagaimana merias pengantin. Karena Anrong bunting jaman dulu biasanya 

menginap dirumah pengantin 3 hari bahkan sampai seminggu sebelum 

perkawinan. Jadi saya yang melanjutkan selama nenek saya meninggal, saya 

sudah menjadi Anrong bunting selama 10 tahun.”53 

 

 Pada kutipan diatas, dijelaskan bahwa Nuraeni S,Ag (48 tahun) mendapat 

pengetahuan dari neneknya yang juga dulunya berstatus sebagai Anrong bunting. 

Pengetahuan yang dimilikinya hanya didapatkan dari pengalaman selama kurang 

lebih 20 tahun ikut bersama neneknya untuk menyelesaikan perannya dalam 

upacara pernikahan di Desa Tamanroya. Status Anrong bunting yang disandangnya 

mulai sejak neneknya meninggal hingga saat ini yang sudah berlangsung sekitar 10 

tahun.   

 Pada perkawinan di Desa Tamanroya, peran Anrong bunting sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran upacara perkawinan. Seperti yang diungkapkan 

oleh seorang Anrong bunting Hj. Hafisah dg. Pisa (50 tahun), bahwa : 

 “Saya telah menjadi Anrong bunting kurang lebih 25 tahun. Saya sangat 

merasakan betapa masyarakat di Desa tamanroya sangat memerlukan Anrong 

bunting dalam menjalankan ritual upacara pernikahannyah sampai saat ini. 

Tidak hanya dalam merias, tetapi juga dalam mendekor rumah dan kamar 

pengantin hingga gedung resepsi, tapi seiring perkembangan zaman, sudah 

ada jasa dekorasi pengantin sehingga Anrong bunting tidak lagi melakukan 

hal tersebut, menyediakan bosarak (wadah yang digunakan untuk menyajikan 

kue), menyediakan baju pengantin dan riasannya, membantu dalam persiapan 

ritual upacara-uacara yang akan dilaksanakan, dan lain sebagainya. Walau 

kadang masarakat telah menggunakan jasa salon kecantikan dalam merias, 

namun tak jarang mereka tetap masih membutuhkan saya sebagai Anrong 

bunting untuk melaksanakan ritual-ritual lainnya. Kadang dalam merias 

pengantin pun saya masih ikut dalam membacakan mantra atau doangang 

dibantu oleh penata rias salon yang merias pengantin.54   

 

                                                             
53 Nuraeni S. Ag (48 tahun), Anrong Bunting  Desa Tamanroya, Wawancara 22 July 2021 
54 Hj. Hafisah dg. Pisa (50 tahun), Anrong Bunting Tamalatea, wawancara 25 July 2021 
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 Dari kutipan tersebut, dijelaskan bahwa Hj. Hafisah dg. Pisa (50 tahun) telah 

menjadi Anrong bunting selama kurang lebih 25 tahun dan sampai saat ini ia masih 

eksis dalam pekerjaannya. Ia mengemukakan bahwa Anrong bunting dalam tradisi 

pernikahan di Desa Tamanroya masih menjadi figure penting dan masih sangat 

berpengaruh dalam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya meskipun seiring 

perkembangan zaman telah berkembang salon-salon kecantikan dan tata rias di 

kalangan masyarakat.. Anrong bunting senantiasa diperlukan tidak hanya dalam 

merias, tetapi juga dalam perlengkapan dan ritual-ritual upacara pernikahan, 

perlengkapan yang dimaksud seperti mendekor rumah dan kamar pengantin, 

menyediakan bosarak, menyediakan baju dan riasan pengantin, membantu dalam 

menyediakan keperluan ritual dan upcara pernikahan, serta membantu dalam 

membacakan mantra pada proses merias pengantin agar pengantin Nampak lebih 

bercahaya serta upacara-upacara pernikahan lainnnya.  

 Dalam tahapan merias pengantin, Anrong bunting perlu menyiapkan alat-alat 

make up dan beberapa perlengkapan riasan lainnya yang akan digunakan untuk 

mendandani pengantin. Biasanya juga disediakan oleh salon kecantikan, namun 

merias masih menjadi bagian dari tugas Anrong bunting. Informan Nuraeni S,Ag 

(48 tahun) mengungkapkan bahwa : 

Semua Anrong bunting bisa mendandani pengantin. Biasanya mempelai wanita 

akan didandani oleh Anrong bunting, kemudian dipakaikan baju pengantin 

oleh Anrong bunting. Jadi Anrong bunting mulai mendandani sebelum mandi 

mayang, namun didandani secara natural. Kemudian dirias lagi sebelum acara 

korontigi, kemudian esok harinya lagi sebelum akad nikah dan resepsi. 

 

 Keahlian merias dan membantu dalam persiapan pengantin yang ditunjukkan 

oleh para Anrong bunting merupakan pekerjaan yang cukup membuat mereka 

masih tetap eksis dalam tradisi upacara pernikahan khususnya di Desa Tamanroya. 

Para Anrong bunting mengakui bahwa merias pengantin adalah keahlian yang harus 

dikuasai oleh semua Anrong bunting, karena keahlian inilah yang menjadi penilaian 

dari masyarakat untuk diakui sebagai Anrong bunting. Hal tersebut dibenarkan oleh 

salah seorang informan pengguna Anrong bunting : 
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Yang paling pertama saya lihat ketika  menghadiri pesta perkawinan adalah 

riasan dan baju yang digunakan pengantinnya. Jadi sewaktu saya mau 

menikah, saya akan langsung mencari Anrong bunting yang pernah 

digunakan tersebut karena saya suka dengan riasan pengantinnya. Karena 

pernikahan dilaksanakan sekali seumur hidup, jadi kita harus mencari Anrong 

bunting yang terbaik.55 

 

Hal tersebut menerangkan bahwa betapa Anrong bunting sangat penting dan 

sangat dibutuhkan dalam persiapan merias pengantin. Tidak hanya dari segi merias 

tetapi juga dalam persiapan, juga tidak kalah pentingnya yaitu pengetahuan lokal 

Anrong bunting dalam bentuk mantra-mantra atau doangang, yang digunakan agar 

calon pengantin yang diriasnya lebih cantik dan memesona.  

2. Peranan Anrong bunting dalam Tradisi Pernikahan di Desa Tamanroya 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

Dalam upacara pernikahan di Desa Tamanroya, terdapat berbagai macam 

ritual yang dilakukan sebelum resepsi dilaksanakan. Beberapa ritual yang dianggap 

sakral tersebut dilaksanakan beberapa hari sebelum resepsi dilaksanakan. Untuk 

melaksanakan ritual-ritual tersebut, masyarakat membutuhkan seorang Anrong 

bunting yang ahli dalam melaksanakan ritual-ritual upacara tersebut. Anrong 

bunting berperan mendampingi serangkaian tahap-tahap pada upacara perkawinan 

yang dimulai dengan Appasau, A`barumbu, Appassili, dan seterusnya. Selain 

membantu dalam mendampingi calon pengantin, Anrong bunting juga dapat 

membantu dalam kelancaran proses resepsi pernikahan. Seperti yang dijelaskan 

oleh narasumber Jumriani (47 tahun) mengatakan bahwa :  

Waktu saya menikah, semua urusan dan perlengkapan proses pernikahan 

saya serahkan kepada Anrong bunting yang saya dan orang tua saya 

percayakan untuk memandu proses pernikahan saya. Keluarga hanya 

tinggal tunggu perintah dari Anrong bunting dan kami akan 

menyediakannya. Semua yang diperlukan mulai dari perlengkapan prosesi 

Appassau, Appassili, korontigi, hingga Appabajikang diatur oleh Anrong 

bunting. Bahkan dekor kamar pengantin dan Lamming (pelaminan) pun 

diatur oleh Anrong bunting. 56 
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 Penjelasan diatas menjelaskan bahwa Jumriani (47 Tahun) saat 

mempersiapkan  proses pernikahannya, semua diberikan kepada Anrong bunting. 

Mulai dari perlengkapan ritual upacara, rias pengantin hingga dekorasi kamar 

pengantin dan pelaminan. Hal ini membuktikan bahwa betapa Anrong bunting 

sangat berperan besar dalam proses pernikahan di Desa Tamanroya. 

Sebelum memulai ritual upacara, Anrong bunting akan membantu keluarga 

calon mempelai dalam mempersiapkan semua perlengkapan yang akan digunakan 

dalam proses ritual upacara yang akan dilaksanakan. Ritual pertama yang dilakukan 

ialah Appasau bunting. Pada tahap ini, Anrong bunting berperan menggosokkan 

ramuan bedak ke seluruh tubuh calon pengantin sembari membaca doa dan mantra-

mantranya dengan tujuan agar wajah dan tubuh calon pengantin menjadi bersih dan 

bercahaya.  

Sebelum melakukan mandi mayang atau Appassili, Anrong bunting  akan 

menaruh beras di atas kepala calon pengantin dan sesekali melempar beras 

kemudian memberikan doa kepada calon mempelai agar kelak keluarganya 

langgeng dan bahagia. Kemudian Anrong bunting juga akan membisikkan sesuatu 

kepada calon mempelai ke telinga kanan dan telinga kiri agar kelak calon pengantin 

saling mengetahui kewajiban masing-masing. Agar istri menghormati suami dan 

suami menyayangi istri. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang peneliti 

temui bahwa: 

Dulu waktu saya menikah, Anrong bunting yang memandu  ritual prosesi 

pernikahan saya membisikkan nasihat-nasihat yang sangat penting yang 

selalu saya ingat dan saya ikuti sampai sekarang. Beliau membisikkan 

nasihat-nasihat seperti bagaimana melayani dan menghormati suami 

dengan baik, Ia juga memberitahukan hal-hal yang harus saya lakukan 

sebelum dan pada saat malam pertama, juga hal-hal yang harus saya harus 

lakukan setelah melakukan hubungan suami istri khususnya pada malam 

pertama, kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan sebagai seorang 

istri. Beliau juga selalu mengingatkan untuk selalu taat dan hormat pada 

suami. 57 
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Dari kutipan diatas dapat dilihat jelas bahwa Anrong bunting tidak hanya 

berperan dalam persiapan ritual prosesi pernikahan saja, tetapi juga berperan dalam 

membekali calon pengantin untuk memulai kehidupan baru dan mengarungi 

kehidupan bahtera rumah tangga. Anrong bunting juga akan membacakan doa pada 

ubun-ubun calon pengantin, agar calon pengantin merasa lebih tenang dan tenteram 

lahir batin serta agar pernikahannya selalu mendapatkan kebahagiaan dan berkat 

dari tuhan yang maha esa.  

Dalam proses Appassili, Anrong bunting berperan dalam memandikan calon 

pengantin. Pada proses ritual ini, Anrong bunting akan memercikkan air bersama 

daun-daun yang telah disiapkan ke tubuh calon pengantin, dimulai dari kepala 

kemudian bahu kanan dan kiri, dan terakhir punggung sembari membacakan 

mantra. Kemudian setelah mandi, Anrong bunting akan membersihkan rambut-

rambut halus calon mempelai sebelum meriasnya dengan pisau kecil atau silet. 

Anrong bunting memulai membersihkan rambut-rambut halus yang tumbuh 

disekitar dahi, kemudian dilanjutkan pada pelipis kiri dan pelipis kanan, juga 

mencukur alis agar tampak teratur sehingga wajah calon mempelai tampak lebih 

berssih dan bercahaya, sehingga riasan bisa menyatu dengan wajah. 

Sebelum prosesi Korontigi, Anrong bunting berperan memakaikan 

perlengkapan pengantin dan merias pengantin untuk persiapan prosesi Korontigi. 

Pada proses ini Anrong bunting juga berperan dalam membantu menyiapkan 

perlengkapan dalam upacara Korontigi. Anrong bunting juga  yang berperan dalam 

menjalankan proses Akkorontigi ini, dimana Anrong bunting yang akan memulai 

prosesi ini dengan meletakkan burangga` sembari membacakan mantra kemudian 

disusul oleh keluarga dan kerabat lainnya.  

Anrong bunting juga berperan dalam proses persiapan pengantin sebelum 

prosesi akad nikah dan resepsi. Anrong bunting akan membantu pengantin 

memakaikan baju dan perlengkapan pengantin lainnya serta merias pengantin 

sebelum akad nikah dan resepsi dilangsungkan. Keterampilan merias dan mantra 
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yang digunakan Anrong bunting disini sangat berpengaruh dalam proses kelancaran 

proses pernikahan. Anrong bunting merias pengantin sembari membacakan mantra 

dan doa agar wajah calon pengantin tampak memesona pada saat resepsi nanti.  

Pada saat resepsi pernikahan berakhir pun, Anrong bunting masih berperan 

penting dalam proses Mappasikarawa dan Appa`bajikang.  Pada prosesi 

Mappasikarawa, Anrong bunting berperan dalam memandu memasangkan 

beberapa lembar sarung kepada kedua mempelai dan melakukan proses sentuhan 

pertama atau Mappasikarawa. Seperti yang dikutip oleh narasumber yang peneliti 

temui bahwa : 

proses Mappasikarawa pada saat saya menikah itu Anrong bunting 

memakaikan saya (pengantin) dan suami saya (mempelai pria) sarung 

berjumlah 7 lembar, kemudian menuntun suami saya saat itu untuk 

menyentuh bagian-bagian tubuh saya seperti dahi, telinga, dada dan perut. 

Katanya semua ada maknanya, misal dahi agar kita selalu tunduk pada 

suami, telinga agar selalu mendengar perintah dan larangan suami, dada 

agar selalu rendah hati, dan perut agar selalu kenyang dan tidak pernah 

kelaparan. Setelah itu, Anrong bunting dan keluarga serta imam yang 

menikahkan saya akan menuntun saya dan suami menuju pelaminan.58 

Dari penjelasan narasumber diatas, terlihat bahwa Anrong bunting memiliki 

peran penting dalam prosesi Mappasikarawa, yakni menuntun mempelai untuk 

melakukan sentuhan pertama atau Mappasikarawa kepada bagian-bagian tertentu 

mempelai wanita. bagian-bagian tubuh yang dipersentuhkan seperti dahi maknanya 

agar mempelai wanita sebagai istri selalu tunduk dan patuh kepada suami, telinga 

agar mempelai wanita sebagai istri senantiasa mendengarkan dan taat pada 

suaminya, dada serta perut agar mereka sebagai sepasang suami istri senantiasa 

rendah hati dan memiliki rejeky yang melimpah hingga perut mereka selalu terisi 

dan tidak pernah kelaparan. 

 Dalam proses Appa`bajikang, Anrong bunting berperan memandu proses 

tersebut, Anrong bunting akan menyuapi kedua mempelai dengan kue dan makanan 

yang telah disiapkan kemudian memandu prosesi sampai selesai. Prosesi ini 

                                                             
58 Suharni dg nanni (40 tahun), Tokoh masyarakat Desa Tamanroya, wawancara 26 july 
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sekaligus  menjadi akhir dari tugas Anrong bunting dalam tradisi pernikahan. 

Dalam wawancaranya, narasumber Jumriani (47 tahun) menjelaskan bahwa : 

Pada proses Appabajikang dalam ritual pernikahan saya, Anrong bunting 

memakaikan saya 7 lembar sarung kemudian menyuapi saya dan suami 

makanan dan kue yang telah disediakan. Biasanya makanan-makanan 

tradisional seperti cucur, onde-onde, dan lain-lain. Kemudian 

memerintahkan kami berdua untuk segera berdiri. Dengan makna jika sang 

suami yang lebih dulu berdiri maka kelak suami yang akan lebih banyak 

mengalah dibanding istri, sedang jika istri yang lebih dulu berdiri maka 

istri yang akan lebih banyak mengalah dan patuh kepada suami. Setelah 

proses ini selesai pula tugas  Anrong bunting dalam menjalankan prosesi 

ritual pernikahan. Sebagai tanda penghormatan dan terima kasih kami dari 

pihak keluarga pengantin akan memberikan tanda mata berupa sarung 

biasanya dari hasil Erang-erang atau seserahan mempelai pria, makanan 

dan kue, serta uang berisi amplop, sebagai ungkapan syukur telah bersedia 

membantu prosesi ritual pernikahan hingga akhir, tanpa adanya bantuan 

dati Anrong bunting ritual dan prosesi pernikahan saya tidak akan berjalan 

lancar dan sukses.59 

Dari kutipan diatas, Jumriani (47 tahun) menjelaskan betapa Anrong bunting 

sangat berjasa dalam proses pernikahan, khususnya di Desa Tamanroya Jeneponto. 

Untuk itu masyarakat biasanya memberikan tanda mata seperti sarung yang 

biasanya diambil dari hasil Erang-erang atau seserahan, makanan dan kue, hingga 

uang berisi amplop sebagai ungkapan rasa syukur pihak keluarga pengantin kepada 

Anrong bunting yang telah membantu dalam proses ritual pernikahan mereka 

3. Persepsi masyarakat Desa Tamanroya tentang Anrong bunting dalam 

Tradisi Perkawinan di Desa Tamanroya. 

 Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa inggris perception berasal dari 

bahasa latin Perceptio yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.  

Tanggapan masyarakat tentang Anrong bunting hampir keseluruhan sangat 

positif dan menerima keberadaan Anrong bunting karena memiliki nilai-nilai positif 
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bagi kehidupan masyarakat yang harus tetap dijaga dan dilestarikan khususnya di 

Desa Tamanroya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan 

bahwa keberadaan Anrong bunting dalam upacara pernikahan di Desa Tamanroya 

sangat penting. Seorang tokoh masyarakat Jumriani (46 tahun) mengemukakan 

bahwa  

“Niak tong anu na ballakki anjo Anrong buntinga, na tena na gappaii anjo 

salonga. Sa`ggenna anjo Anrong buntinga niak inji sakge kamma kamma 

anne anjo Anrong bunting sannak ni paralluna di pakbuntinganga rii 

Tamanroya. Mannapoeng jaimi amminra jamanga mingka tena na mminra 

adak pa`buntinganga ri Tamanroya, iamintu doangang anngeranga jimak 

sakgenna nakkule anjo buntinga kanang kanangi nicinik.. ” 

“Ada sesuatu yang dimiliki Anrong bunting, yang tidak dimiliki oleh salon 

kecantikan lainnya. Hingga sampai saat ini Anrong bunting masih sangat 

diperlukan dalam Tradisi pernikahan di Desa Tamanroya. Walaupun banyak 

perubahan yang telah terjadi dalam ritual pernikahan seiring perkembangan 

zaman, namun tidak menggeser kedudukan Anrong bunting dalam adat 

pernikahan di Desa Tamanroya, itu adalah mantra-mantra yang dimilikinya 

yang mampu membuat sang mempelai pengantin bercahaya..”  

 

Dari kutipan di atas, Jumriani (46 tahun) menjelaskan bahwa adanya nilai-nilai 

dan tahap-tahap yang dimiliki oleh Anrong bunting yang tidak dimiliki oleh penata 

rias salon kecantikan. Sehingga Anrong bunting masih bereksistensi dan masih 

sangat berperan besar dalam upacara pernikahan di desa Tamanroya. Walaupun 

Anrong Bunting saat ini telah banyak mengalami pergeseran tapi tidak mengubah 

struktur yang terkandung di dalam ritual upacara perkawinan adat desa Tamanroya, 

yakni mampu mempertahankan mantra-mantra yang dipercaya memiliki kekuatan 

gaib sehingga sangat mempengaruhi penampilan calon mempelai pengantin.60 

Suharni dg nanni (40 tahun) juga menjelaskan bahwa : 

“Anjo anrong buntinga ammallakki pakmodeang tenayya namminra ri 

jammanga siagang ammallaki tongi pakmodeang tenayya ruanna. Siagang 

akkullei napakasuarak anjo pakbuntinganga ri Tamanroya. Sipakgang tu 

pakamponga jai inji ammake Anrong bunting punnna niak  pakgaukang  

(pakbuntingang) ri Tamanroya. Ka punna anngalleki anrong bunting ri 
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pakgaukanga, suarakkannganngi ballakka siagang akjari tampa` 

passibuntulang bija pammanakang..” 

“Anrong bunting memiliki tata rias  yang tak lekang oleh perkembangan 

zaman, juga memiliki tat arias tersendiri. Dengan ritual Anrong bunting, 

akan membuat rumah sang mempelai menjadi lebih semarak khususnya di 

Desa Tamanroya. Sebagian besar masyarakat Desa Tamanroya masih 

memanggil seorang Anrong bunting dalam ritual upacara perkawinannya. 

Alasannya, dengan adanya Anrong bunting beserta ritual-ritualnya akan 

lebih menyemarakkan dan sebagai ajang untuk menjalin silaturrahmi 

bersama keluarga dan kerabat..” 

Dari kutipan diatas dijelaskan bahwa Anrong bunting memiliki tata rias yang 

konsisten dan dianggap lebih memiliki nilai estetika tersendiri, serta dapat 

memperlancar dan menyemarakkan rangkaian upacara perkawinan adat desa 

Tamanroya. Sebagian besar masyarakat desa Tamanroya masih menggunakan 

Anrong bunting dalam merias dan melaksanakan ritual adat  upacara pernikahan. 

Alasannya, dengan melaksanakan ritual-ritual adat pernikahan ada kepuasan 

tersendiri bagi keluarga calon mempelai dan juga khususnya bagi kedua mempelai 

itu sendiri. Dengan melaksanakan ritual-ritual tersebut, jauh hari sebelum resepsi 

rumah calon pengantin sudah lebih ramai dan semarak, dengan hal itu ada 

kesenangan tersendiri bagi pihak keluarga calon mempelai pengantin. Dengan 

dilaksanakannya ritual-ritual tersebut juga menjadi sarana bagi kerabat untuk 

menjalin hubungan silaturrahmi, dimana pada prosesi tersebut keluarga dan kerabat 

akan datang untuk sekedar melihat jalannya prosesi ritual adat maupun ikut 

membantu dalam proses ritual adat dan lain sebagainya.61 

Dalam setiap proses-proses upacara yang dilaksanakan Anrong bunting, 

masyarakat memiliki pandangan bahwa setiap unsur-unsur atau bagian-bagian 

dalam setiap proses upacara ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan 

karna memiliki nilai tinggi utamanya bagi kehidupan, itulah sehingga masyarakat 

meyakini semakin terlaksananya dengan baik serangkaian upacara yang dilakukan 

Anrong bunting maka dianggap akan memberi keseimbangan yang dinamis dalam 

kehidupannya. 

                                                             
61Suharni dg nanni (40 tahun), Tokoh masyarakat Desa Tamanroya, wawancara 26 july 

2021  



80 
 

 

Meskipun Anrong bunting identik dengan penata rias pengantin traditional 

yang bukan hanya mengetahui cara menata rias pengantin, tetapi juga adalah orang 

yang sesungguhnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang masalah tradisi 

dalam sistem perkawinan adat desa Tamanroya. Bukan hanya sekedar mengetahui, 

Anrong Bunting juga merupakan orang yang terjun langsung dalam berjalannya 

upacara adat perkawinan di Desa Tamanroya.62 

D. Integrasi Budaya Islam dengan budaya lokal dalam Pernikahan di Desa 

Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto 

Kehadiran Islam dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Jeneponto 

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

sudah wujud secara mapan. Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang 

sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal. Dalam 

pertemuan dua budaya baru memungkinkan terjadi ketegangan, tetapi dalam kasus 

pertemuan agama Islam dan budaya masyarakat Jeneponto justru yang terjadi 

adalah perpaduan yang saling menguntungkan. Islam dijadikan sebagai bagian dari 

identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Kesatuan 

Islam dan adat Jeneponto pada proses berikutnya melahirkan makna khusus yang 

berasal dari masa lalu dengan menyesuaikan kepada prinsip yang diterima 

keduanya. Pertemuan arus kebudayaan melahirkan model adaptasi yang berbeda, 

atau bahkan sama sekali baru dengan yang sudah ada sebelumnya.  

Dengan proses akulturasi yang berjalan beriringan, maka dua arus kebudayaan 

yang bertemu melahirkan Integrasi. Di tahap awal tentu akan menimbulkan konflik, 

tetapi dalam proses yang ada terjadi proses restrukturisasi. Ini pula yang muncul 

dalam beberapa ritual dalam budaya pernikahan Islam di Sulawesi Selatan. Tradisi 

Arab yang hadir tidak serta merta diterima sebagaimana apa yang sudah ada. Tetapi 

justru dilakukan penyesuaian ritual yang sudah ada dalam tradisi lokal. Namun, 

berubahnya budaya yang sudah ada merupakan penyesuaian atas pandangan dari 

pengakuan kebenaran agama yang diterima. Maka, kebudayaan Jeneponto 

kemudian hadir dalam bentuk nilai dan standar yang baru pula sesuai dengan hasil 
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pertemuan dua budaya. Tentunya, dalam proses Integrasi tersebut terdapat aktor 

yang berperan didalamnya. Dalam hal ini, proses Integrasi budaya Islam dan 

budaya lokal pada  tradisi pernikahan di Desa Tamanroya Anrong bunting sebagai 

aktor yang berperan. Budaya Islam yang berintegrasi tidak menghilangkan peran 

Anrong bunting dalam tradisi pernikahan, justru menguatkan peran dan posisinya 

dalam ritual tradisi pernikahan di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto.  Keselarasan dan siknronisasi dapat terjadi dikarenakan 

antara agama Islam dan budaya lokal dalam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya 

dapat digandengkan dengan terbukanya pertimbangan para aktor dan pelaku. 

1. Budaya Pernikahan Pra Islam di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto.  

  Sekilas tentang masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Jeneponto pra 

islam, jauh sebelum islam datang, pranata keagamaan dan sistem kehidupan sosial 

telah cukup matang. Mereka menganut sistem kepercayaan yang ajarannya lebih 

menekankan pada aspek keruhanian. Pranata kehidupan sosial mereka juga diatur 

dalam sebuah undang-undang atau hukum adat yang disebut Panngadakkang. 

Nilai-nilai yang terdapat dalam unsur Panngadakkang dengan merujuk pada 

lontarak di kalangan masyarakat Jeneponto. Salah satu bentuk dari Panngadakkang 

(adat istiadat) dari kehidupan masyarakat Jeneponto adalah Pa`buntingang atau 

perkawinan. Perkawinan ini merupakan bagian yang sangat integral dari 

kebudayaan masyarakat Jeneponto yang didalamnya berisi nilai-nilai budaya. Nilai 

budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna 

dan simbol. Setiap proses yang dilalui mengandung nilai-nilai kearifan di mana 

pelanggaran atas nilai-nilai tersebut menimbulkan konsekuensi runtuhnya 

kehormatan pribadi, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.  

  Adat Pa`buntingang  di masyarakat Jeneponto khususnya di Desa 

Tamanroya sejak jaman pra Islam hingga saat ini masih sukar untuk dihilangkan. 

Dalam perkembangannya, nilai adat istiadat hingga saat ini masih tetap 

dipertahankan. Dahulu, pernikahan menjadi suatuh hal yang sangat penting dalam 

kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan tidak hanya sekedar menyatukan dua 
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insane dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi lebih sebagai media untuk 

mengembangkan status sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu 

sendiri. Seorang bangsawan misalnya akan melekat kebangsawanannya bilamana 

ia mengawini wanita dari kalangan bangsawan juga. Bahkan ia akan memiliki 

pengaruh besar dalam aspek sosial politik bilamana ia mengawini kalangan 

bangsawan dari wilayah lain. Adapun prosesi pernikahan adat masyarakat 

Jeneponto khususnya di Desa Tamanroya pra-Islam yaitu :  

a. Pemilihan Jodoh atau Kasiratang  

 Dalam kehidupan masyarakat Jeneponto, sistem kekerabatan sangat 

penting. Terciptanya suatu kekerabatan diawali dengan suatu bentuk perkawinan 

yang disebut dengan Sialle. Keluarga inti terdiri atau Ayah, Ibu dan 

Sipammanakangi. Yakni dalam satu rumah tangga, keluarga inti tidak hanya terdiri 

dari Ayah, Ibu, dan anak tetapi juga saudara atau kamanakan, baik dari pihak ibu 

maupun pihak ayah, ipar, bibi atau mertua. 

 Mengenai masalah perkawinan, para orang tua menentukan jodoh bagi 

anak-anaknya dengan mempertimbangkan kesepadanan dengan status sosial 

mereka yang disebut Kasiratang. Dengan perkawinan memungkinkan seseorang 

berubah status dalam waktu singkat akibat ikatan kekeluargaan istri dan suami. Hal 

ini dapat terjadi dalam perkawinan dua status berlainan, sehingga satu diantara 

pasangan tersebut akan berpindah status kebangsawanannya. 

 Dikutip dari beberapa sumber, bahwa perkawinan yang ideal bagi 

masyarakat Jeneponto adalah antara sepupu satu kali sampai sepupu tiga kali, baik 

ditinjau dari pihak ayah maupun ibu. Perkawinan antara sepupu satu kali atau 

Sampo sikali disebut Sialleang kananna atau perkawinan yang sesuai, perkawinan 

antara Sampo pinrua atau sepupu dua kali disebut Sialle baji`na atau perkawinan 

semestinya, dan perkawinan antara Sampo pintallu atau sepupu tiga kali disebut 

Nipambani bellayya atau perkawinan untuk mendekatkan yang jauh.  

b. Accinik Rorong  atau penjajakan 
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 Accinik rorong berarti melihat atau mencari jalan sebagai penyelidik. Usaha 

ini dimaksudkan untuk melihat peluang apakah pihak pria bisa mengajukan lamaran 

pada gadis yang telah terpilih untuknya. Pada tahap ini pihak laki-laki melakukan 

penjajakan dengan penuh rahasia sehingga pihak perempuan belum mengetahui 

maksud dari kedatangan tamunya. Dahulu, Masyarakat Desa Tamanroya  

mengungkapkan maksudnya dengan Paruntukkana  atau peribahasa. Pihak laki-laki 

akan menyampaikan maksudnya dengan kalimat : 

 Lompona anne rappona untia, erokku ampalessoki anakna.. 

 (Besar sekali buah pisang ini, inginku meminta anaknya..) 

Kemudian dibalas oleh pihak perempuan, dengan kalimat : 

 Io, sallomintu erok dipalessok, mingka tenanaji nakke paklamungku 

(Iya, sudah sejak lama pisang itu ingin dipindahkan, tetapi tidak ada lahan 

untu menanamnya) 

 Maksud dari Paruntuk kana tersebut ialah bahwa pihak laki-laki 

menyampaikan maksudnya dengan perumpamaan buah pisang, bahwa sudah sejak 

lama ia ingin menginginkan anak perempuannya untuk dipersunting. Kemudian 

keluarga dari pihak perempuan menerima maksud dari pihak lelaki, juga dengan 

perumpamaan pisang, bahwa mereka juga sebenarnya telah lama menunggu 

seorang pria untuk mempersunting anaknya, hanya sejauh ini belum ada yang 

bersedia untuk mempersuntingnya.  

c. Appabattu kana atau melamar 

 Appabattu kana atau melamar merupakan lanjutan dari Accinik rorong 

(penjajakan). Appabattu kana tidak boleh dilakukan oleh orang tua calon pengantin 

melainkan keluarga dan kerabat. Dulu, Masyarakat Desa Tamanroya melakukan 

Appabattu kana dengan Paruntuk kana atau peribahasa, dimana pihak lelaki akan 

menyampaikan maksudnya dengan contoh kalimat sebagai berikut :  

Niak anne nasuropakkutaknang Daeng …., anjo mae bunga sibolloa apa 

nia`mo angkaliki? Na punna tenapa, niak illak takasimbanganna Daeng 

… ero` ampakabani bellayya ampaka jarreki tarokaya. 
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(Ada titipan pertanyaan dari Daeng … yang ingin menanyakan apakah si 

bunga yang cantik itu sudah ada yang punya? Kalau memang belum, ada 

niatan dari Daeng … ingin mendekatkan yang jauh dan menguatkan yang 

renggang). 

Maksud dari peribahasa diatas, bahwa pihak keluarga laki-laki 

menyampaikan pesan dari  orang tua calon pengantin bahwa ia ingin 

mempersunting anak perempuannya. Sebelum itu, ia menanyakan apakah anak 

perempuannya itu sudah ada yang telah mengikatnya, kalau belum ada ia 

bermaksud untuk mempersuntingnya, agar mendekatkan yang jauh dan 

menguatkan yang renggang, maksudnya untuk menjalin dan menyambung tali 

silaturrahmi dengan cara melangsungkan pernikahan. 

d. Appakkuling atau mengulangi untuk mempertegas 

Appakuling adalah mempertegas kembali apa yang sudah dipertanyakan 

sebelumnya dengan maksud untuk mengetahui apakah lamarannya diterima atau 

ditolak.  Bentuk Paruntuk kana yang biasa digunakan ialah :  

Niakma seng anne angsambung sambungi kana le`baka kuerang riolo, 

niakmo kapang passamaturukang kigappa si pammanakang 

(Saya datang lagi menyambung perkataan yang sudah kutanyakan dahulu, 

mungkin sudah ada keputusan dari anda beserta keluarga). 

Kemudian apabila lamaran telah diterima, pihak lelaki akan datang lagi 

untuk menyatukan kesepakatan untuk melaksanakan pernikahan. Pada tahap ini, 

telah dibicarakan mengenai Sunrang atau mahar, Doe` balanja atau uang panaik 

dan perlengkapan lainnya. 

e. Appanaik lekok cakdi  

Pada tahap ini pihak laki-laki akan membawa barang antaran ke rumah 

pihak perempuan berupa doe balanja, berasak, dan kain atau sarung yang berfungsi 

sebagai Pappalak Allo yaitu penentuan hari untuk pelaksanaan resepsi. Dalam 

prosesi ini juga biasanya dibawa makanan traditional seperti umba-umba, kue 

lapisik, konte, dodorok, golla eja, dan kaluku.  
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f. Appanaik lekok lompo 

Pada tahap ini, pengantin laki-laki akan diantar ke rumah pihak perempuan 

membawa seserahan atau barang lainnya yang belum dibawa pada saat Appanaik 

lekok cakdi, seperti Sunrang, na rappo, dan palipung. Barang-barang berupa hadiah 

dan seperangkat pakaian wanita, buah-buahan, dan lain sebagainya. Semua hadiah 

dan buah-buahan tersebut disimpan dalam satu wadah yang disebut Panca. 

g. Abbarumbung, Appassili, Akbukbu, dan Akkorontigi 

Ritual- ritual ini termasuk salah satu ritual merawat pengantin menjelang 

resepsi perkawinan, yang dilakukan oleh Anrong bunting dengan maksud agar 

pengantin maksimal dalam duduk pengantin nanti pada saat hari H pernikahannya. 

Abbarumbung yaitu mandi uap yang dilakukan pengantin dipandu oleh Anrong 

bunting agar menghilangkan bau keringat yang tidak segar agar tetap segar, dan 

tahan saat duduk pengantin. Appassili atau mandi tolak bala dengan maksud agar 

dijauhkan dari marabahaya yang sebentar lagi akan mengarungi hidupnya.  

Akbukbu yaitu prosesi dimana pengantin akan dicukur helai rambutnya 

yang tumbuh pada ubun-ubun dan alis oleh Anrong bunting agar memudahkan 

untuk dirias. Serta Akkorontigi yaitu prosesi membubuhi daun pacci pada kuku dan 

telapak tangan mempelai wanita sebagai bentuk penyucian diri lahir dan batin. 

h. Assimorong  

Assimorong yaitu pengantin pria diantar oleh pihak  keluarga menuju rumah 

pengantin wanita. Apabila pengantin pria beserta keluarga telah tiba di rumah 

pengantin wanita, mereka akan disambut dengan alunan Ganrang (music 

tradisional Makassar), setelah itu pengantin akan dipanggil oleh Anrong bunting 

dengan melantunkan syair Pakkiok bunting. Kemudian pengantin dan keluarga pun 

masuk ke rumah mempelai wanita untuk dilaksanakan nikah. 

i. Appabattu nikka atau akad nikah 

Appabattu nikka dilakukan oleh pengantin pria di hadapan orang tua wanita, 

dan pegawe sara`. Setelah itu pengantin laki-laki menuju kamar pengantin wanita 
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dituntun oleh Anrong bunting untuk Appadongko nikka. Appadongko nikka 

dilakukan dengan cara ibu jari pengantin laki-laki dan perempuan disejajarkan 

hingga bertemu panas dan dingin, kemudian dilakukan Appasikarawa atau 

sentuhan pertama ke bagian-bagian tubuh tertentu pengantin wanita. 

j. Appabajikang atau penyatuan  

Setelah pengantin wanita dan pria selesai Nilekka atau mempelai wanita 

diantar ke rumah mempelai pria, selesai pula lah resepsi pernikahan. Namun masih 

ada ritual yang harus dijalankan yaitu prosesi Appabajikang. Yaitu prosesi 

menyatukan kedua mempelai sebagai pasangan suami istri. Prosesi ini dijalankan 

dan dipandu oleh Anrong buntig, dengan beberapa ritual seperti kedua mempelai 

berada dalam satu sarung dengan jumlah sarung sebanyak 7 atau 9 buah. Kemudian 

tangan mempelai pria diatas mempelai wanita, begitupun sebaliknya, ritual ini 

disebut Nipa`remba-remba. Kemudian kedua mempelai akan berdiri dan berlomba 

keluar dari sarung, hal ini dilakukan memiliki makna dan symbol tertentu. 

2. Akulturasi  budaya Islam dan Budaya Lokal di Desa Tamanroya kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto 

  Akulturasi adalah suatu proses social yang timbul manakala suatu kelompok 

manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu 

kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam 

kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsure kebudayaan 

kelompok itu itu sendiri.63 

 Sebelum datangnya agama Islam, pranata keagamaan atau sistem 

kepercayaan masyarakat Sulawesi selatan khususnya di Jeneponto telah cukup 

mapan. Masyarakat Sulsel telah menganut kepercayaan yang ajarannya lebih 

menekankan pada aspek keruhanian. Sistem kepercayaan yang dianut ialah 

kepercayaan tradisional yang memercayai akan adanya sosok dewa yang tunggal 

(Dewata Sewwae). Sistem kepercayaan kuno yang biasa disebut dengan sistem 

kepercayaan Attorioloang. Pola penyebaran Islam di Sulsel menggunakan 

                                                             
63 https://id.m.wikipedia.org/wiki/akulturasi. Diakses 13/09/2021 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/akulturasi
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pendekatan politik sebagai saluran islamisasi. Proses Islamisasi melalui jalur politik 

membuat kehadiran Islam membawa konsekuensi pada keharusan kompromi-

kompromi, diantaranya adalah dengan sistem pemerintahan yang berlaku dan 

kompromi dengan aspek-aspek Panngadakkang selaku pranata dan sistem social 

serta budaya masyarakat sulsel. Seluruh sendi kehidupan pribadi dan social 

masyarakat, sedikit banyaknya mengalami persentuhan dan pengaruh ajaran Islam. 

 Diterimanya Islam pada masyarakat lokal Sulawesi Selatan khususnya di 

Jeneponto, maka sendi kehidupan masyarakat mengalami warna baru. Hal ini dapat 

dilihat dalam pola-pola social, sistem budaya, dan bahkan birokrasi kepemimpinan 

yang mengalami perubahan. Kedatangan Islam memunculkan pemahaman baru 

bahwa Islam datang untuk menguatkan adat yang baik dan merombak adat yang 

tercela. 

 Budaya Islam di Sulawesi selatan telah mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, namun dalam perkembangannya kebudayaan lokal yang 

masih bersifat  tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu bentuk 

perpaduan kebudayaan antara budaya local dan budaya Islam yang disebut 

akulturasi kebudayaan. Dengan kata lain, akulturasi merupakan proses perpaduan 

antara budaya lokal dan budaya asing. 

 Budaya local adalah suatu budaya yang berkembang di daerah-daerah dan 

merupakan milik suku bangsa nusantara. Bangsa Indonesia terkenal akan 

budayanya yang beragam atau multicultural. Sedangkan budaya Islam adalah suatu 

cipta dan karya manusia baik muslim maupun nonmuslim yang berangkat dari 

sumber ajaran Islam. Islam tersebar di tengah masyarakat dan terjadi interaksi antar 

budaya, yakni budaya Islam dan budaya local. Ciri-ciri struktur kebudayaan Islam 

ialah: 

a. Kebudayaan Islam adalah semua hasil cipta dan karya yang di hasilkan dalam 

pemerintahan Islam atau komunitas yang mayoritas muslim dengan Islam 

sebagai agama individu atau komunitas pencetusnya. 
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b. Kebudayaan Islam adalah suatu cipta dan karya yang bersumber dari dasar 

ajaran Islam, apapun agama individu atau komunitas pencetusnya meskipun 

berada di bawah pemerintahan nonmuslim. 

Pencampuran budaya lokal dengan budaya Islam sangat mempengaruhi 

kehidupan social dalam masyarakat. Dalam masyarakat di Desa Tamanroya juga 

terjadi pencampuran budaya Islam dan budaya setempat, salah satunya terjadi pada 

tradisi pernikahan adat di Desa Tamanroya itu sendiri. Dalam hal ini terkhusus pada 

Anrong bunting dalam tradisi  pernikahan di Desa Tamanroya.  

Setelah masuknya Islam, pola perkawinan yang telah ada di Jeneponto 

khususnya di Desa Tamanroya seperti yang telah penulis paparkan diatas telah 

disempurnakan. Yaitu bahwa dalam memilih jodoh bukan hanya terbatas pada 

keluarga saja, tetapi lebih jauh dari itu, Islam memperluas jangakauannya. 

Maksudnya perkawinan dalam Islam boleh di luar dari pihak keluarga yang penting 

mereka memiliki keyakinan yang sama dan seorang muslim, karena pada dasarnya 

sesama muslim dan manusia itu bersaudara. Pemilihan pasangan tidak lagi terikat 

pada prinsip Kasiratangang, tapi sudah lebih bebas tergantung pada perasaan saling 

mencintai. Islam mudah menyesuaikan diri terhadap adat perkawinan di Desa 

Tamanroya karena identik dengan ajaran yang dibawa Islam, sehingga kini hanya 

tinggal disempurnakan.  

Ritual-ritual upacara yang dilakukan Anrong bunting dalam tradisi 

pernikahan di Desa Tamanroya sudah bercampur dengan budaya Islam baik dari 

segi perencanaan, proses pelaksanaan, dan sebagainya. Proses akulturasi yang 

terjadi tersebut sama sekali tidak mengalami hambatan dimana masyarakat 

langsung menerima dengan baik saat masuknya ajaran Islam, mereka mengikuti apa 

yang menjadi perubahan zaman sesuai unsure religinya seperti dimasukkannya 

unsure-unsur Islam dalam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya ini. Sebelum 

datangnya Islam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya masih belum dibumbuhi 

ayat-ayat Al-Qur`an di dalamnya. Untuk lebih jelasnya berikut adalah bentuk 

akulturasi budaya Islam dengan budaya local dalam upacara yang dilakukan 

Anrong bunting pada tradisi pernikahan di Desa Tamanroya: 

1) Tradisi Appasau bunting, A`barumbu, dan Appassili bunting.   
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Tradisi Appasau bunting, A`barumbu dan Appassili bunting sebagai 

serangkaian kegiatan merawat, membersihkan, dan menyucikan calon pengantin 

dimana didalamnya terdapat unsur  syariat Islam. Tradisi Appasau bunting 

bertujuan untuk merawat tubuh pengantin, tradisi A`barumbu bertujuan untuk 

menghilangkan bau yang tidak sedap, serta tradisi Appassili yang bertujuan untuk 

mensucikan jiwa dan raga serta menghindarkan diri bala. Ketiga rangkaian ini 

terdapat unsur syariat Islam didalamnya yakni mensucikan diri. Hal ini berarti 

ritual-ritual tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan merupakan ritual 

nenek moyang yang masih tetap dilestarikan sampai sekarang dengan pencampuran 

budaya Islam di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-

baqarah/2:222 : 

ريِْن    بُّ الْم ت ط هِّ بُّ الت َّوَّابِيْن  و يُِ   ...اِنَّ الل ّٰه  يُِ 

Terjemahannya :  

…Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 

menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Q.S Al-baqarah/2:222).64 

2) Tradisi A`bubu bunting  

Tradisi A`bubu bunting sebagai salah satu unsur dalam ritual yang dilakukan 

Anrong bunting dalam tradisi pernikahan di Desa tamanroya, terdapat unsur syariat 

dan akidah Islam didalamnya. Tradisi A`bubu adalah proses membersihkan rambut 

atau bulu-bulu halus yang terdapat pada ubun-ubun atau alis yang bertujuan untuk 

memudahkan Anrong bunting saat proses merias pengantin. Terdapat hadist yang 

berkaitan dengan tradisi ini. Sebagaimana diriwayatkan dari sa`ad bin Al-Musayyib 

dari Rasulullah Saw :  

Terjemahnya: 

 Sesungguhnya Allah itu baik, mencintai kebaikan, bahwasanya Allah 

itu bersih, menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai 

kemuliaan, Dia Maha Indah menyukai keindahan, karena itu bersihkan 

tempat-tempatmu. (HR. Tirmidzi) 

                                                             
64Departemen Agama RI,  Al- quran dan terjemahnya, ( Jakarta, PT Alfatih,2012),  h. 67  
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 Hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. adalah Dzat yang Maha Baik, 

Maha Suci, dan Maha Indah. Dia mencintai kebaikan, kesucian, kemuliaan, dan 

keindahan. Agar kita dicintai Allah hendaknya kita senantiasa berbuat kebajikan, 

menjaga kesucian, dan menjadikan lingkungan kita teratur, tertib, suci, dan indah. 

Hal ini menjadikan tradisi A`bubu ini masih tetap dilakukan sampai sekarang ini 

karna tidak bertentangan dengan syariat islam. 

3) Pembacaan barzanji dan Khatam Qur`an dalam tradisi Akkorontigi atau 

Mappacci. 

 Dahulu sebelum datangnya Islam, tradisi Korontigi atau Mappacci biasanya 

hanya dilaksanakan dengan ritual membubuhi ramuan daun-daun pacci pada kuku 

beberapa bagian tubuh calon pengantin seperti telapak tangan kanan dan kiri,dahi, 

leher, dan lain sebagainya oleh kerabat dan keluarga pengantin sebagai bentuk 

mensucikan diri calon mempelai. Namun, setelah datangnya Islam, pembacaan 

kitab barzanji dan khatam Qur`an dimasukkan ke dalam rangkaian upacara 

Korontigi yang dilakukan di awal kegiatan. Hal ini berarti terjadi akulturasi budaya 

Islam dan budaya local dalam tradisi Akkorontigi. Barzanji dianggap sebagai salah 

satu syiar Islam yang dapat meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Saw. 

Sebagian lainnya mempercayai bahwa barzanji merupakan suatu amalan yang dapat 

mendatangkan berkah, jalan untuk mempermudah rezeki dan usaha untuk 

membuang kesialan.  

 Setelah membaca kitab barzanji, maka selanjutnya adalah Appatamma` 

Qur`an atau Khatam Qur`an  adalah kegiatan menamatkan bacaan Qur`an calon 

mempelai yang dilakukan oleh imam desa setempat atau guru mengaji sang 

mempelai saat masih kecil. Nilai dan budaya Islam disini sangatlah kental karena 

pembacaan ayat suci Al-Qur`an sebagai pesan untuk mengingat kembali ayat-ayat 

suci agar senantiasa diridhoi oleh Allah Swt. serta pengingat agar menjadikan Al-

Qur`an sebagai pegangan hidup calon mempelai selanjutnya65. Hal ini sejalan 

dengan firman Allah Swt. dalam Q.s Ar-Rum/30: 21 yang berbunyi : 

                                                             
65 Mansyur (46 tahun), tokoh masyarakat Desa Tamanroya, wawancara 26 July 2021 
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ا لِّت سْك ن  وْ  ۚ  و مِنْ اّٰيّٰتِه ل ق  ل ك مْ مِّنْ ا نْ ف سِك مْ ا زْو اج  ع ل  ب  ي ْن ك مْ مَّو دَّ ۚ  ا نْ خ  ا و ج  اِنَّ فِْ ۚ   وَّر حْْ ة  ة  ا الِ ي ْه 
ّٰيّٰتٍ  لِك  لا  لِّق وْمٍ ي َّت  ف كَّر وْن  ذّٰ  

Terjemahnya : 

 Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadaNya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.66 

4) Akad nikah dan Mappasikarawa (Sentuhan pertama).  

Dalam prosesi ini, akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam 

dengan Ijab Qabul dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari 

KUA setempat, dengan sedikit sentuhan tradisi lokal yakni setelah ijab qabul 

selesai, dilakukan tradisi Mappasikarawa atau sentuhan pertama kedua mempelai 

di dalam kamar pengantin. Darisini menunjukkan bahwa terjadi Akuturasi budaya 

Islam dengan budaya lokal dalam prosesi upacara tersebut. 

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang 

melangsungkan pernikahan dalam bentuk nikah dan ijab qabul. Ijab adalah 

penerimaan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penyerahan dari pihak 

kedua. Dalam proses akad nikah ini tentunya harus ada wali dan saksi, sebagaimana 

sabda Rasulullah Saw bersabda :  

Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil. (HR Al-

Baihaqi dan Ad-Daaruquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar 

berkata : “hadist di kuatkan dengan hadist-hadist lain.)67 

 

Dalam prosesi akad nikah di Desa Tamanroya, sangat kental dengan budaya 

dan syariat Islam. Pelaksanaan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur`an 

kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas pernikahan oleh penghulu dan 

penandatanganan oleh kedua mempelai, dan wali. Penandatanganan oleh mempelai 

wanita dilakukan di dalam kamar pengantin wanita. hal ini dikarenakan mempelai 

wanita tidak boleh keluar kamar selama proses akad nikah berlangsung. Setelah itu, 

                                                             
66 Departemen Agama RI,  Al- quran dan terjemahnya, ( Jakarta, PT Alfatih,2012),  h. 809 
67 Wahyu wibisana, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal pendidikan agama Islam –Ta`lim 

vol.14 No.2 (2016) h. 187 
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acara dilanjutkan dengan penyerahan wali dari orang tua atau wali mempelai 

perempuan kepada imam atau penghulu untuk proses ijab qabul.  Mempelai pria 

duduk berhadapan dengan imam atau penghulu sambil berpegangan tangan ibu jari 

jempol tangan kanan, dengan bimbingan imam mempelai pria mulai mengucapkan 

bacaan istighfar, dua kalimat syahadat, shalawat, dan ijab qabul. Kalimat ijab qabul 

yang disampaikan oleh mempelai pria harus jelas kedengaran oleh para saksi untuk 

sahnya akad nikah. Oleh karena itu, tidak jarang mempelai pria harus mengulangi 

hingga dua sampai tiga kali.  

Setelah proses akad nikah, mempelai pria dituntun oleh Anrong bunting 

menuju kamar pengantin wanita untuk dipasikarawa (dipersentuhkan), kegiatan ini 

disebut Appasikarawa yaitu mempelai pria menyentuh salah satu anggota tubuh 

mempelai wanita. Kegiatan ini dianggap penting khususnya bagi masyarakat Desa 

Tamanroya. Sebagaimana dijelaskan oleh pemangku adat setempat bahwa 

keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan 

pertama mempelai lelaki terhadap mempelai wanita. Adapun bagian bagian tubuh 

yang akan disentuh yakni buah dada dengan lambang gunung dengan harapan 

rejeky kedua mempelai akan seperti gunung, ubun-ubun dan leher belakang dengan 

harapan wanita akan tunduk kepada suaminya, tangan dengan harapan mereka akan 

kekal dan langgeng, serta perut dengan harapan mereka tidak akan kelaparan dan 

perut akan selalu terisi. 

Setelah kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan, selanjutnya diadakan 

acara nashat pernikahan, tujuan dari acara ini untuk menyampaikan pesan dan 

nasehat kepada kedua mempelai agar mereka mampu membangun rumah tangga 

yang sejahtera, rukun dan damai. Posisi duduk kedua pengantin tatkala bersanding 

di pelaminan yaitu laki-laki duduk di sebelah kanan dan wanita di sebelah kiri 

mengandung makna berkaitan dengan kejadian umat manusia yang asalnya satu 

yaitu Adam dan Hawa. Hawa sebagai istri Adam yang berasal dari tulang rusuk 

adam sebelah kiri. Posisi duduk pengantin menunjukkan bersatunya kembali tubuh 

manusia secara lengkap.68 

                                                             
68 Baso dg tata (60 tahun), pemangku adat Desa Tamanroya, wawancara 26 july 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan tentang Anrong Bunting dalam tradisi pernikahan di Desa 

Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dalam hal ini studi unsur-

unsur budaya Islam. Maka pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tradisi Anrong Bunting dalam adat pernikahan di Desa Tamanroya 

dipercaya telah ada sejak masa kerajaan di Sulawesi Selatan. Saat itu Desa 

Tamanroya masih bernama Tonrokassi dan berada dibawah pemerintahan 

kerajaan Binamu. Di zaman kerajaan tersebut seluruh aktifitas kehidupan 

harus dilakukan secara normatif menurut pola budaya yang telah diatur 

dalam suatu Panngadakkang. Dengan adanya panngadakkang tersebut, 

Dalam hal perawatan dan tata rias pengantin, terdapat perbedaan- perbedaan 

yang tentunya dibutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan lebih 

mengenai hal tersebut, baik dari segi bahan yang digunakan, proses-

prosesnya, bentuk perhiasan dan perlengkapan, warna busana, jumlah 

perhiasan yang dipakai dan lain sebagainya. Orang yang memiliki 

pengetahuan mengenai hal tersebut disebut Anrong bunting. Anrong 

bunting selain memiliki pengetahuan mengenai tat arias penganting, ia juga  

memiliki mantra-mantra yang disebut Doangang, mantra tersebut dipercaya 

dapat mempengaruhi sukses tidaknya jalannya pernikahan di Desa 

Tamanroya. Mantra tersebut dipercaya dapat membuat wajah serta tubuh 

pengantin menjadi bercahaya dan memesona.  

2. Anrong buntin memiliki peranan yang sangat penting dalam proses dan 

ritual pernikahan di Desa Tamanroya. Keberadaan Anrong bunting dalam 

upacara pernikahan di Desa Tamanroya dianggap penting dengan adanya 

nilai-nilai dan tahap-tahap yang dimiliki oleh Anrong bunting yang tidak 

dimiliki oleh penata rias salon kecantikan. Sehingga Anrong bunting masih 
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bereksistensi dan masih sangat berperan besar dalam upacara pernikahan di 

desa Tamanroya. Anrong bunting memiliki tata rias yang konsisten dan 

dianggap lebih memiliki nilai estetika tersendiri, serta dapat memperlancar 

dan menyemarakkan rangkaian upacara perkawinan adat desa Tamanroya. 

Dengan melaksanakan ritual-ritual tersebut, jauh hari sebelum resepsi 

rumah calon pengantin sudah lebih ramai dan semarak, dengan hal itu ada 

kesenangan tersendiri bagi pihak keluarga calon mempelai pengantin.  juga 

menjadi sarana bagi kerabat untuk menjalin hubungan silaturrahmi, dimana 

pada prosesi tersebut keluarga dan kerabat akan datang untuk sekedar 

melihat jalannya prosesi ritual adat maupun ikut membantu dalam proses 

ritual adat dan lain sebagainyasetiap proses-proses upacara yang 

dilaksanakan Anrong bunting, masyarakat memiliki pandangan bahwa 

setiap unsur-unsur atau bagian-bagian dalam setiap proses upacara ini 

adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan karna memiliki nilai 

tinggi utamanya bagi kehidupan, itulah sehingga masyarakat meyakini 

semakin terlaksananya dengan baik serangkaian upacara yang dilakukan 

Anrong bunting maka dianggap akan memberi keseimbangan yang dinamis 

dalam kehidupannya. Tanggapan masyarakat tentang Anrong bunting 

hampir keseluruhan sangat positif dan menerima keberadaan Anrong 

bunting karena memiliki nilai-nilai positif bagi kehidupan masyarakat yang 

harus tetap dijaga dan dilestarikan khususnya di Desa Tamanroya 

3. Proses akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal yang terjadi pada 

tradisi pernikahan di Desa Tamanroya sama sekali tidak mengalami 

hambatan dimana masyarakat langsung menerima dengan baik saat 

masuknya ajaran Islam, mereka mengikuti apa yang menjadi perubahan 

zaman sesuai unsur religinya seperti dimasukkannya unsur-unsur Islam 

dalam tradisi pernikahan di Desa Tamanroya ini. Sebelum datangnya Islam 

tradisi pernikahan di Desa Tamanroya masih belum dibumbuhi ayat-ayat 

Al-Qur`an di dalamnya.Namun setelah datanganya Islam, tradisi seperi 

pembacaan kitab barzanji dan khatam Qur`an yang merupakan unsur 

budaya Islam telah dimasukkan ke dalam serangkaian acara adat pernikahan 
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di Desa Tamanroya. Selain itu, tradisi tradisi lokal seperti tradisi 

A`barumbu, A`bubu, Appassili, korontigi dan lain sebagainya tetap 

dijalankan dengan sedikit bumbu-bumbu Islam di dalamya.  

B. Implikasi 

Dalam melihat berbagai permasalahan yang muncul selama penulis 

melakukan penelitian di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto, maka penulis perlu mengungkapkan beberapa saran-saran yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini adalah tentang Tradisi Anrong bunting dalam adat 

pernikahan di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangsi bagi masyarakat untuk yang ingin mengetahui lebih dalam 

mengenai Anrong bunting beserta ritual atau proses yang dilakukan 

dalam adat pernikahan di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto. 

2. Penelitian ini membahas tentang Unsur-Unsur budaya Islam dalam hal 

ini Akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal yang terjadi dalam 

tradisi pernikahan  di Desa Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto serta bagaimana adat-adat terdahulu yang telah mereka 

lakukan. 

3. Bagi masyarakat agar tetap menjaga, melestarikan kebudayaan dan tetap 

memperkaya khasanah kebudayaan lokal. Dengan tuntunan ajaran Islam 

agar tidak ada unsur kemusyrikan serta hal-hal yang menyimpang dari 

ajaran Islam yang sesungguhnya. Dengan datangnya Islam, telah 

memberi warna baru dalam tradisi atau adat di Desa Tamanroya 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Dokumentasi 

 

 

Pengantin dirias oleh Penata rias salon dipandu oleh Anrong bunting  

Sumber : Masyarakat sekitar 
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Anrong bunting menyuapi onde-onde kepada mempelai sebelum memulai tradisi 

Mappacci 

Sumber : Masyarakat sekitar  
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Anrong bunting membacakan mantra atau doangang sebelum memulai tradisi 

Akkorontigi atau Mappacci  

Sumber : Masyarakat sekitar  

 

Anrong bunting memulai ritual Akkorontigi atau Mappacci 

Sumber : Masyarakat sekitar 
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Anrong bunting memakaikan 7 buah sarung kepada Kedua mempelai dalam 

tradisi Appa`bajikkang 

Sumber : Masyarakat sekitar 

 

Anrong bunting menyuapi kedua mempelai makanan dan kue yang telah 

disediakan dalam tradisi Appa`bajikkang 

Sumber : Masyarakat setempat 
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Informan 1 

Hj. Hafisah dg. Pisa  Anrong bunting desa Tamanroya,   

 

 

Informan 2 

Hasnah dg. Kanang, Anrong bunting desa Tamanroya  
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Informan 3 

Nuraeni S, Ag, Anrong bunting desa Tamanroya 

 

 

Peneliti bersama mempelai Nurfitriani.  
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Mempelai Nurfitriani dan Anrong bunting Nuraeni S,Ag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

B. Data Informan  

1. Nama  : Suriyani dg. Je`ne 

Umur  : 47 Tahun 

Jabatan  : Kepala Desa Tamanroya 

Alamat  : Alluka, Desa Tamanroya 

Waktu/tempat  : 23 Juli 2021/ Kantor Desa Tamanroya 

2. Nama  : Baso dg. Tata   

Umur  : 60 Tahun 

Jabatan  : Pemangku Adat Desa Tamanroya 

Alamat  : Ujung tanah, Desa Tamanroya 

Waktu/tempat  : 26 Juli 2021/ dikediamannya. 

3. Nama  : Hasnah dg. Kanang  

Umur  : 55 Tahun 

Jabatan  : Anrong bunting Desa Tamanroya 

Alamat  : Lingkungan Tamanroya Timur, Desa Tamanroya 

Waktu/tempat  : 25 Juli 2021/ dikediamannya 

4. Nama  : Hj. Hafisah dg. Pisa  

Umur  : 50 Tahun 

Alamat  : Lingkungan Tamanroya Selatan, Desa Tamanroya  

Jabatan  : Anrong bunting Desa Tamanroya 

Waktu/tempat  : 25 Juli 2021/ dikediamannya. 

5. Nama  : Nuraeni S, Ag 

Umur  : 48 Tahun 

Alamat  :  Alluka, Desa Tamanroya. 

Jabatan  : Anrong bunting Desa Tamanroya 

Waktu/tempat  : 22 Juli 2021/ dirumah mempelai Nurfitriani dan  

Dikediamannya. 

6. Nama  : Jumriani dg. Jumu`  

Umur  : 47 Tahun 

Alamat  :  Ujung tanah, Desa Tamanroya 
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Jabatan  : Tokoh masyarakat  Desa Tamanroya 

Waktu/tempat  : 26 Juli 2021/ dikediamannya. 

7. Nama  : Mansyur dg. Ancu 

Umur  : 46 Tahun 

Alamat  :  Ujung tanah, Desa Tamanroya 

Jabatan  : Tokoh masyarakat  Desa Tamanroya 

Waktu/tempat  : 26 Juli 2021/ dikediamannya. 

8. Nama  : Suharni dg. nanni 

Umur  : 40 Tahun 

Alamat  :  Ujung tanah, Desa Tamanroya 

Jabatan  : Tokoh masyarakat  Desa Tamanroya 

Waktu/tempat  : 26 Juli 2021/ dikediamannya. 

9. Nama  : Sumiati 

Umur  : 80 Tahun 

Alamat  :  Ujung tanah, Desa Tamanroya 

Jabatan  : Tokoh masyarakat  Desa Tamanroya 

Waktu/tempat  : 26 Juli 2021/ dikediamannya 

10. Nama  : Sapong 

Umur  : 80 Tahun 

Alamat  :  Ujung tanah, Desa Tamanroya 

Jabatan  : Imam Masjid Desa Tamanroya 

Waktu/tempat  : 26 Juli 2021/ dikediamannya 
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