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ABSTRAK 

Nama   : Napri  

Nim   : 30400118176  

Jurusan  : Sosiologi Agama  

Judul         : Pengaruh Kanre Anak dan Baku’puli Terhadap Pernikahan    

Suku Konjo di Desa Bontotagnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba  

Skripsi ini berjudul Pengaruh Kanre Anak dan Baku’puli Terhadap 

Pernikahan Suku Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana proses pelaksanaan Kanre Anak dan Baku’puli terhadap pernikahan 

Suku Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. 

(2) Bagaimana bentuk dan makna simbolik yang terkandung dalam Kanre Anak 

dan Baku’Puli pada pernikahan Suku Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba. (3) Bagaimana bentuk Kanre Anak dan 

Baku’Puli berdasarkan stratifikasi sosial pada pernikahan Suku Konjo di Desa 

Bototangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi dan pendekatan antropologi. Sumber data dari penelitian ini 

adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik pengolahan data dan 

analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Kanre Anak dan 

Baku’puli dimulai pada saat lamaran, mapettuada, H-7 pernikahan, H-4 

pernikahan, H-1 pernikahan dan pada saat hari H pernikahan. Kanre Anak banyak 

digunakan oleh Suku Konjo yang bentuk tempatnya kotak yang terbuat dari 

bambu yang dianyam biasa disebut dengan Balasuji, Sedangkan Baku’puli yang 

menjadi syarat dalam pernikahan di Suku Konjo itu berbentuk bundar menyerupai 

baskom yang terbuat dari daun Lontara yang warnanya keabu-abuan, daun 

Lontara dianyam seperti baskom. Makna Kanre Anak dan Baku’puli adalah 

sebagai bentuk hadiah atau penghargaan dari mempelai laki-laki untuk mempelai 

perempuan, Adapun Kanre Anak dan Baku’puli selain merupakan tradisi atau adat 

juga terkandung makna dengan harapan agar bisa saling menyayangi, saling 

menghargai, dan saling menjaga keutuhan rumah tangganya. Bentuk Kanre Anak 

dan Baku’puli berdasarkan stratifikasi adalah hanya Kanre Anak saja yang 

memiliki stratifikasi sosial sedangkan Baku’puli dalam stratifikasi sosial sudah 

tidak berlaku atau sudah tidak diterapkan lagi karena dianggap memberatkan 

mempelai laki-laki. 
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Berdasarkan implikasi penelitian, maka peneliti menyarankan masyarakat 

tetap mempertahankan kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya 

untuk merawat dan melestarikan kebudayaan Suku Konjo dengan cara 

menghormati dan menghargai budaya tersebut.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuhan menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan maka ada yang 

disebut dengan pernikahan. Pernikahan dilakukan oleh dua orang yang 

berlawanan jenis dan biasannya pada usia dewasa. Menikah dan hidup 

berkeluarga merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. 

Agama dan negara menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalin 

suatu hubungan pernikahan. Agama Islam memberi batasan-batasan tertentu 

antara calon suami dan istri boleh menikah apabila keduannya telah balig, untuk 

mencapai tujuan sebuah pernikahan yang baik.1 

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seseorang muslim 

dapat memikul amanat tanggung jawab yang paling besar dalam dirinya terhadap 

orang yang paling berhak mendapat Pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan 

memiliki mamfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial 

lainnya. 

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap 

melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu 

sendiri. Allah swt berfirman dalam QS. Yasin/36: 36, yang berbunyi: 

 

 

 
1 M. Quraish Shihab, Perempuan, (Tanggerang: Lantera Hati, 2005), h.109. 
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َ ذِىۡ سُبحٰۡن 
َّ
َ ال ق 

 
ل َ خ  اج  زۡو 

 
ا الاۡ ه 

َّ
ل
ُ
ا ك ۢۡبِتَُ مَِِّ رۡضَُلۡا تُنۡ

 
مِنۡ ا نۡفُسِهِمۡ و 

 
ا ا مَِِّ ا و 

 
مُونۡ َ ل

 
علۡ ي   

Terjemahnya:   

Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 

dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin/36: 36)2 

Ayat di atas mensucikan Allah dari segala sifat buruk atau kekurangan 

yang disandangkan kepada-Nya. Betapa tidak, Allah yang mereka durhakai itu 

adalah dia yang antara lain menciptakan segala tumbuhan dan menumbuhkan 

buah-buahan dengan cara menciptakan pasangan bagi masing-masing. Dengan 

tujuan itu ayat di atas menyatakan: Maha Suci Dia dari segala kekurangan dan 

sifat buruk. Dialah Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 

pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina, baik dari apa yang 

ditumbuhkan oleh bumi seperti kurma dan anggur dan demikian juga dari diri 

mereka sebagai manusia, di mana mereka terdiri  dari lelaki dan perempuan dan 

demikian pula dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui baik mahluk hidup 

maupun benda tak bernyawa.3 

Proses pernikahan tidak lepas dari budaya yang di pahami oleh 

masyarakat, di mana dalam kebudayan yang ada pada manusia banyak terdapat 

simbol-simbol, oleh karena itu, budaya yang dimiliki oleh manusia adalah budaya 

yang penuh dengan warna dan dengan simbolisme, yaitu suatu tata pemikiran atau 

paham yang menekankan atau suatu tindakan yang telah mengikuti pola-pola yang 

mendasarkan diri pada simbol-simbol tersebut.4 Budaya juga dikenal melalui 

 
2 Kementrian Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur, 2019), h. 36 

3 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h.538. 

4 Budiono Herusatoto, Simbolisme Jawa, cet. I, (Yogyakarta:Ombak, 2008), h. 46. 
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komunikasi untuk dapat mempunyai makna dari budaya itu sendiri. Komunikasi 

dan budaya mempunyai timbal balik di mana budaya menjadi bagian dari perilaku 

komunikasi dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, 

mengembangkan atau mewariskan budaya. Pada satu sisi, komunikasi merupakan 

suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik 

secara horizontal dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun 

secara vertikal dari suatu generasi kegenerasi berikutnya.5 

Pernikahan di masyarakat Bulukumba adalah sebuah hal yang sangat 

fundamental dan universal. Fundamental artinya sebuah hal yang mendasar dan 

wujud perkawinan yang dijalani. Sedangkan, universal diartikan bahwa 

pernikahan merupakan sebuah peristiwa sakral yang akan dialami oleh setiap 

orang.     

Artian sederhana, yang di maksud dengan identitas budaya adalah rincian 

karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok 

orang yang kita ketahui batas-batasnya takkala dibandingkan dengan karakteristik 

atau ciri-ciri kebudayaan orang lain.6 

Beberapa suku yang ada di daerah Bulukumba. Yang pertama, Suku 

Bugis. Suku Bugis ini merupakan salah satu bagian dari suku yang ada di 

Bulukumba, tidak lepas dari itu, bahasa Bugis juga digunakan di daerah 

Bulukumba bagian selatan seperti Kecematan Bulukumpa, Rilau Ale, Ujung Bulu, 

Gantarang, Ujung loe dan beberapa daerah lainnya. Bahasa ini digunakan dalam 

 
5 Djoko Widagdho,”Ilmu Dasar Budaya”, (cet. 8, Jakarta: bumu Aksara, 2013), h 18-19. 
6Aro Liliweri, “Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), h.72 
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kehidupan sehari-hari meskipun bahasa tersebut mayoritas digunakan di tempat 

lain seperti Pinrang, Barru, Pare-pare, Enrekang dan lain-lainnya. 

Kedua, Suku Konjo adalah suku di Sulawesi Selatan terutama di 

Kabupaten Bulukumba. Masyarakat Suku Konjo secara mayoritas menganut 

Agama Islam. Agama Islam telah lama berkembang di kalangan mereka. 

Beberapa tradisi adat Suku Konjo banyak dikombinasikan dengan unsur budaya 

Islami. Suku ini terkenal dengan Kapal Pinisi yang menjadi legenda sejak masa 

lalu, karena kemampuan jelajahnya sangat jauh hingga kemana-mana. Selain itu, 

mereka juga sangat terampil dalam membangun atau membuat Kapal Pinisi yang 

juga banyak digunakan oleh Suku Bugis dan Suku Makassar. 

Perubahan zaman bukan merubah kebudayaan Bugis dan Konjo 

Bulukumba yang sudah ada. Pengaruh silsilah keluarga keturunan Bulukumba dan 

menyesuaikan adat daerah yang ditempati. Sehingga, tradisi pernikahan keluarga 

pria maupun wanita yang masih kuat untuk menggunakan adat Bulukumba.  

Umumnya, orang tua akan memilih menantu yang jelas identitasnya untuk 

menjadi bagian keluarga. Sebelum menentukan calon menantu terlebih dahulu, 

secara tidak terang-terangan memandang lebih dulu silsilah keluarganaya. orang 

tua akan melihat bibit, bebet dan bobotnya dalam memilih pasangan yang 

berkualitas. Kelas sosial merupakan masalah yang sangat penting dan saling 

mempengaruhi dalam kehidupan keluarga. Ketidaksamaan kelas sosial di antara 

suami-istri dapat menjadi sumber ketegangan dalam kehidupan keluarga, dilihat 

dari segi sosial dalam kebudayaan Bulukumba terdapat suatu kelompok kelas 

sosial adalah kesetaraan kemampuan ekonomi seseorang dalam suatu kelompok 
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untuk memenuhi kebutuhan hidup dan faktor ekonomi semakin tinggi kelas dalam 

masyarakat. 

Upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bulukumba masih 

kental dengan kebudayaan atau adatnya. Salah satu kebudayaan yang masih 

dilestarikannya yaitu kebudayaan upacara perkawinan yang masih terikat oleh 

kebiasaan atau adat leluhur yang telah diwariskan.  

Perkawinan adat tidak bisa meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi 

lama, di mana suatu perkawinan selalu dipengaruhi oleh tingkat kemajuan 

masyarakat serta pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Kabupaten 

Bulukumba masih terdapat masyarakat yang menggunakan tata cara adat 

pernikahan dan budaya yang sangat kuat meskipun perubahan zaman 

mempengaruhi tradisi pernikahan daerah yang ditempati. Salah satu dari daerah 

tersebut yaitu Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.  

Pernikahan dalam Bahasa Konjo "pa'buntingang" adalah upacara adat 

pernikahan orang Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Secara garis besar 

pelaksana upacara adat ini dibagi menjadi empat tahap, yaitu mappetuada 

(abbicara erang), mappaccing (ajaga Leko), pesta pernikahan atau resepsi (ajaga 

roa) dan marola (mange basa).  

Upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bulukumba 

sebenarnya tidak berbeda jauh yang biasa dilakukan oleh masyarakat lain yang 

ada di nusantara yaitu untuk menyatukan dua insan menjadi sepasang suami istri 

lewat ikatan perkawinan. Tradisi pernikahan keluarga calon mempelai wanita 

menggunakan adat mereka yang harus disepakati oleh keluarga calon mempelai 
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pria yang merupakan dasar dan wujud yang harus dijalani. Setiap adat tentunya 

memiliki simbol dan fungsi tersendiri. Begitupula pada saat prosesi pernikahan 

seperti membawa seserahan (Erang-erang). Seserahan merupakan simbolik dari 

pihak pria sebagai bentuk tanggung jawab kepihak keluarga, terutama orang tua 

calon pengantin perempuan.  

Erang-erang atau seserahan sudah menjadi tradisi yang umum dalam 

rangkaian pernikahan di Indonesia. Seserahan yang dulu tidak wajib hukumnya 

kini sudah mengakar budaya dan menjadi bagian dari proses pernikahan. Sebelum 

acara pernikahan berlangsung ada prosesi yang disebut dengan Adduta atau 

Assuro (melamar), artinya keluarga besar dari calon mempelai laki-laki datang 

melamar secara resmi calon mempelai wanita. 

Kanre Anak dan Baku’puli merupakan kewajiban yang harus ada dan salah 

satu yang masuk dalam erang-erang pernikahan di Desa Bontotangnga dan kalau 

keluarga calon mempelai laki-laki tidak bisa membawa maka harus diganti 

dengan uang dan keluarga dari calon mempelai wanita yang akan menyiapkan 

semuanya, dan ketika keluarga calon mempelai laki-laki tersebut tidak bisa 

menggantinya dengan uang yang ditawarkan oleh keluarga dari calon mempelai 

laki-laki maka pihak dari keluarga mempelai wanita memberikan keringanan 

dengan mengutarakan bahwa berapa pun uang yang diberikan dari keluarga calon 

mempelai laki-laki itu akan diterima, karena ini merupakan adat yang memang 

harus ada dalam acara pernikahan di Desa Bontotangnga.  

Adanya Baku’puli ini tidak lepas dari rangkaian pesan yang ingin di 

sampaikan untuk masyarakat umum melalui tradisi budaya dan simbol yang 
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dikenal dalam masyarakat tersebut. Adanya simbol-simbol yang diungkapkan 

dalam Kanre Anak dan Baku’puli merupakan cerminan bahwa budaya masyarakat 

Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba ini memiliki 

nilai dan ajaran yang bagaimana seharusnya masyarakat bertingkah laku dalam 

kehidupan di dunia ini.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kanre Anak dan Bakupuli’ Pada Pernikahan 

Suku Konjo di Desa Bontotangnga Kecematan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Adapun fokus penelitian dan deskripsi focus yaitu, adalah sebagai berikut :  

1. Fokus Penelitian  

Fokus masalah dalam penelitian ini difokuskan untuk membahas tentang 

proses pelaksanaan Kanre Anak  dan Baku’puli, bentuk dan makna simbolik 

Kanre Anak  dan Baku’puli dan Hubungan Kanre Anak dan Baku’puli 

berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat pada pernikaan Suku Konjo di Desa 

Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus  

Untuk memberikan pemahaman terkait obyek permasalahan dalam 

penelitian memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Pernikahan  

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal selamanya. Pernikahan merupakan sesuatu yang di damba-
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dambakan oleh setiap manusia. Pernikahan idealnya dilakukan sekali dalam 

seumur hidup. 

b. Kanre Anak  

Kanre Anak adalah seserahan yang isinya berupa buah-buahan yaitu 

kelapa, pisang, tunas pohon rumbia, gula merah, sepasang ayam, tebu, dan 12 

tempat yang berisi kue tradisional Suku Konjo. Pada saat mengisi Kanre Anak 

jumlah buah-buahan tidak sembarangan, jumlahnya harus ganjil. Ganjil yang 

biasanya masyarakat masukkan paling sedikit 1 paling banyak 3.  

c. Baku’puli  

Baku’puli dalam Bahasa Konjo, kata “Baku” artinya tempat atau bakul, 

sedangkan “puli” artinya penuh. Jadi Bakupuli’ yaitu suatu tempat yang penuh 

dengan kue-kue tradisional. Salah satunya yaitu dumpi eja.  Jika ditinjau dari 

simbol, Bakupuli’ adalah bentuk hadiah yang dipersembahkan oleh pengantin 

laki-laki untuk pengantin perempuan yang diserahkan pada hari akad nikah 

melalui rombongan pengantin pria ke tempat pengantin Wanita. 

d. Suku Konjo  

Suku Konjo adalah salah satu suku yang mendiami wilayah di Sulawesi 

Selatan terutama di Kabupaten Bulukumba. Hampir semua Suku Konjo beragama 

Islam. Mereka taat menganutnya, terlihat dari tradisi-tradisi adat mereka yang 

selalu mengandung unsur-unsur islam.  

e. Makna Simbolik  

Makna simbolik adalah pemaknaan terhadap benda atau barang yang 

digunakan dalam proses pernikahan Suku Konjo. 
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f. Stratifikasi Sosial 

Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kelas-

kelas sosial secara bertingkat atau pelapisan sosial yang terbagi kedalam tiga 

tingkatan yang disebut dengan kasta yaitu bangsawan, puang dan ata.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana proses pelaksanaan Kanre Anak dan Baku’puli terhadap 

pernikahan Suku Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana bentuk dan makna simbolik yang terkandung dalam Kanre 

Anak dan Baku’Puli pada pernikahan Suku Konjo di Desa Bontotangnga 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba?  

3. Bagaimana bentuk Kanre Anak dan Baku’Puli berdasarkan stratifikasi 

sosial pada pernikahan Suku Konjo di Desa Bototangnga Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba? 

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui: 

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Kanre Anak dan Baku’puli 

terhadap pernikahan Suku Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba 
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b. Untuk mengetahui bentuk dan makna simbolik yang terkandung 

dalam Kanre Anak dan Baku’Puli pada pernikahan Suku Konjo di 

Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

c. Untuk mengetahui bentuk Kanre Anak dan Baku’Puli berdasarkan 

stratifikasi sosial pada pernikahan di Suku Konjo di Desa Bototangnga 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.  

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menggali nilai-nilai tradisional 

yang berada pada Kanre Anak dan Baku’puli Desa Bontotngnga Kecamatan 

Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Dan semoga hasil penelitian itu diharapkan 

dapat memberi pemahaman mendalam tentang adat pernikahan Kanre anak dan 

Baku’puli di Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. 

a. Secara Teoritis  

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, dalam memperluas 

pengetahuan khususnya dalam bidang Sosiologi Agama. Serta berguna bagi 

pengembang Ilmu pengetahuan khususnya mata kuliah Sosiologi Agama. Selain 

itu juga memberikan informasi dan referensi khususnya bagi para mahasiswa 

Sosiologi Agama yang mengadakan penelitian sejenis ini.  

b. Secara praktis  

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan bentuk atau gambaran 

yang terjadi di lapangan  

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penganruh Kanre 

Anak dan Bakupuli’ terhadap pernikahan Suku Konjo.  
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3. Penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial 

(S.Sos) pada program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat Islam Negeri Alauddin Makassar.  

E. Tinjauan Karya Terdahulu  

Penyusunan dalam penelitian ini sangat membutuhkan referensi terkait judul 

yang akan di teliti sebagai suatu rujukan dalam penelitian untuk mempermudah 

proses penelitian. Beberapa yang menjadi penlitian terdahulu yang peneliti 

jadikan sebagai berikut:  

1. Skripsi oleh Kardi yang berjudul Makna Angngeran-Angerang dalam 

Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. 

Adapun hasil penelitiannya yaitu menjelaskan Makna dari Angerang-

Ngerang dalam pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba secara umum adalah sebagai hadiah yang 

dipersembahkan pengantin pria untuk pangantin wanita. Adapun isi dari 

Angerang-Ngerang ini mempunyai makna dari setiap isinya agar bisa 

saling menyayangi, menghargai, dan saling menjaga keutuhan rumah 

tangganya.7 

Persamaan dengan penelitian saudara Kardi yaitu sama-sama 

menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui makna yang terkandung 

dalam anggerang-ngerang. Perbedaannya peneliti meneliti tentang 

“Pengaruh Kanre Anak dan Baku’puli pada pernikahan Suku Konjo di 

 
7 Kardi, Makna Angngeran-Angerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan 

Herlang Kabupaten Bulukumba, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. 
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Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”, 

sedangkan Kardi meneliti tentang “Makna Angerang-Ngerang dalam 

pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 

(Studi komunikasi Budaya)”.perbedaan lainnya berupada waktu dan 

tempatnya. 

2. Skripsi oleh Razak yang berjudul Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap 

Praktik Boka (Mahar) Perkawinan di Masyarakat Buton. Adapun hasil 

penelitiannya yaitu takaran nilai Boka atau Papolo masyarakat adat Buton 

yang mempunyai stratifikasi sosial yang tinggi dan ingin melaksanakan 

upacara pernikahan.8  

Persamaan dengan penelitian saudara Razak yaitu sama-sama 

menggunakan metode kualitatif untuk mengetauhi pengaruh stratifikasi 

sosial yang terkandung dalam pernahan. Pebedaannya yaitu meneliti 

tentang “Pengaruh Kanre Anak dan Baku’puli pada pernikahan Suku 

Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba, sedangkan Razak meneliti tentang Pengaruh Stratifikasi 

Sosial Terhadap Praktik Boka (Mahar) Perkawinan di Masyarakat Buton. 

3. Skripsi oleh Marzuki yang berjudul “Makna Peran Budaya Mappacci 

Pada Pernikahan Adat Bugis Bone”. Adapun hasil peneletiannya yaitu 

pelaksanaan upacara mappacci mengandung makna simbolis keberhasilan 

atau kesucian yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon 

pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Tamu yang diminta 

 
8 Razak, Pengaruh Staratifikasi Sosial Terhadap Praktik Boka (Mahar) Perkawinan di 

Masyarakat Buton, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.  
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untuk melaksanakan mappacci adalah orang- orang yang memiliki 

kedudukn sosial yang baik dan mempunyai kedudukan sosial yang baik 

dan mempunyai kehidupan rumah tangga ang bahagia.semua mengandung 

makna agar calon mempelai kelak di kemudian hari dapat hidup bahagia 

seperti mereka yang meletakkan pacci di atas tangannya.9 Persamaan dari 

penelitian saudara Marzuki yaitu sama-sama menggunakan metode 

Kualitatif dan meneliti tentang pernikahan, dan perbedaannya adalah 

meneliti tentang pengaruh Kanre Anak dan Baku’puli pada pernikahan 

Suku Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba, sedangkan Marzuki meneliti Tentang Makna Pesan Budaya 

Mappacci Pada Pernikahan Adat Bugis Bone (suatu analisis semiotika). 

4. Skripsi oleh Kasmawati dengan judul “Makna Baku’puli Pada Pernikahan 

Di Desa Dwitiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba” adapun 

hasil penelitian dari Makna Baku’puli pada pernikahan di Desa Dwitiro 

secara umum adalah sebagai hadiah yang dipersembahkan pengantin pria 

untuk pangantin wanita. Adapun isi dari Baku’puli ini mempunyai makna 

tersendiri disetiap isinya agar bisa menjalin hubungan yang harmonis dan 

saling mempererat pasangan suami istri menghargai. Namun ditinjau dari 

sejarahnya, Baku’puli memiliki makna positif yang dimana diadakan pada 

setiap acara pernikahan. Adapun maknanya ditinjau dari isinya yaitu agar 

terjalin keharmonisan antara suami istri saat menjalin hubungan rumah 

 
9 Marzuki, Makna Peran Budaya mappacci Pada Pernikahan Adat Bugis Bone, Skripsi, 

jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar.   
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tangga nantinya.10 Adapun persamaan peneliti ini dengan kasmawati 

adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang 

Baku’puli, dan perbedaannya adalah meneliti tentang Pengaruh Kanre 

Anak dan Baku’puli terhadap Pernikahan Suku Konjo di Desa 

Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba sedangkan 

Kasmawati meneliti tentang Makna Baku’puli Terhadap Pernikahan di 

Desa Dwitiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.  

 
10 Kasmawati Makna Baku’puli Terhadap Pernikahan di Desa Dwitiro Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.  
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori interaksionisme simbolik  

Kata interaksionisme adalah dalam teori ini berasal dari kata interaksi 

(interaction) yang berarti interaksi sosial. Interaksi sosial ini merupakan suatu 

proses di mana manusia bertindak atau memberi respon terhadap manusia yang 

lain. Bentuk interaksi sosial sangan fleksibel dan bervariasi karena manusia hidup 

di dunia penuh dengan makna dan manusia berbeda pula dalam memandang dan 

menginterpertasikan. 1 

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut 

hubungan antar perorangan, antar kelompok-kelompok manusia atau antar orang 

perorangan dengan kelompok manusia. Syarat terjadinya interaksi adalah adanya 

kontak sosial dan adanya komunikasi. 2 

Tokoh interaksionisme simbolis melihat jenis penteorian sistem-sistem 

yang dilakukan oleh teori fungsionalis maupun teori konflik terlalu determinis, 

menganggap hal-hal yang dilakukan oleh para anggota masyarakat seakan-akan 

dilakukan oleh sistem itu sendiri atau bagian-bagiannya, bukannya oleh individu-

individu yang benar-benar melakukan tindakan-tindakan tersebut. Tatanan sosial 

itu dipandang sebagai hasil dari suatu interaksi antara bagian-bagian sistem dan 

hal ini, dalam pandangan para interaksionalisme simbolis meremehkan jangkauan 

 
1 Ian Robertson, Sociology ( New York: Worth Publisher, 1987), h. 143 

2 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi ( Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 55  
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sampai sejauh mana tatanan sosial itu diciptakan dalam  interaksi para anggota 

masyarakat. 

Teori interaksi simbolik (symbolic interactionism) memfokuskan 

perhatiannya pada cara-cara yang digunakan manusia untuk membentuk makna 

dan struktur masyarakat melalui percakapan. Interaksi simbolik pada awalnya 

merupakan suatu gerakan pemikiran dalam ilmu sosiologi yang dibangun oleh 

George Herbert Mead dan karya-karyanya kemudian menjadi inti dari aliran 

pemikiran yang dinamakan Chicago School. Esensi interaksionisme simbolik 

adalah suatu aktifitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau 

pertukaran simbol yang diberi makna. 3 

Gagasan sentral yang telah sangat ditekankan oleh interaksionalisme 

adalah gagasan definisi situasi dan cara bagaimana hal itu dilakukan. Gagasan 

definisi situasi berarti bahwa orang-orang bereaksi terhadap seadaan-keadaan 

sebagaimana mereka melihat keadaan-keadaan itu. Juga, bahwa orang-orang yang 

berbeda melihat keadaan-keadaan secara berbeda, sehingga menjadi penting bagi 

sosiologi untuk melihat bagaimana situasi-situasi didefinisi supaya bisa 

memahami bagaiamana hal-hal itu terlihat oleh orang-orang yang mereka teliti. 

Menurut Mead dalam penelitiannya orang yang tak hanya menyadari 

orang tetapi juga mampu menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian orang tidak 

hanya berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara simbolis dia juga berinteraksi 

dengan dirinya sendiri. Interaksi simbolis dilakukan dengan menggunakan bahasa, 

sebagai satu-satunya simbol yang terpenting, dan melalui isyarat. Simbol bukan 

 
3 Alex Sobur. Semiotika Komunikasi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2004), h. 197  
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merupakan fakta-fakta yang sudah jadi, simbol berada dalam proses kontinu. 

Proses penyampaian makna inilah yang merupakan subjek matter dari sejumlah 

analisa kaum interaksionis-simbolis.4 

Simbolik dibangun bertolak belakang dengan reduksionisme behaviorisme 

psikologis dan determinisme struktur dari teori sosiologi yang lebih berorientasi 

makro, seperti fungsinalisme struktural orientasi khususnya adalah mengarah pada 

kapasitas mental aktor dan hubungannya dengan tindakan dan interaksi. 

Semuanya ini dipahami dari sudut proses, ada kecenderungan melihat aktor 

dipaksa oleh keadaan psikologi internal atau oleh kekuatan struktural berskala 

luas.5 Interaksi simbolik dapat diringkas dengan prinsip dasar berikut: 

1. Tidak seperti binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berfikir.  

2. Kemampuan berfikir sosial, dibentuk oleh interaksi sosial. 

3. Dalam interaksi sosial, manusia mempelajari makna dan simbol yang 

memngkinkan mereka menggunakan kemampuan berfikir mereka yang 

khusus itu. 

4. Makna dan simbol memungkinkan manusia melakukan tindakan khusus 

dan berinteraksi.  

5. Manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan 

dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap 

situasi. 

 
4 Margaret M Poloma. Sosiologi kontemporer ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

h. 257  
5 George Ritzer dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi Moderen (Jakarta : Kencana 

Prenada Media Grup, 2008), h. 317  
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6. Manusia mampu memodifikasi dan mengubah, sebagian karena mampu 

mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan 

mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai keuntungan dan 

kerugian relatif dan kemudian memilih satu diantara serangkaian 

peluang tindakan itu. 

7. Pola aksi dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk 

kelompok dan masyarakat.6  

Interaksionisme simbolik yang makin saling berpaut, saling tukar-menukar 

dan saling berinteraksi akan tetap hidup, karena bisa berfungsi sebagai sebuah 

nama yang nyaman dan mengambarkan mode pemikiran tersendiri dimasa yang 

akan datang.  Prinsip-prinsip dasar interaksionisme simbolik meliputi: 1) 

kemampuan untuk berpikir, 2) berpikir dan berinteraksi, 3) pembelajaran makna 

simbol-simbol, 4) aksi dan interaksi, 5) diri atau self, 6) membuat pilihan-pilihan, 

7) kelompok-kelompok dan masyarakat. 

B. Makna Simbolik  

Makna adalah peraturan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri 

terutama pada tataran kata-kata. Sementara makna budaya menyangkut masalah 

intra bahasa. Dalam hal, ini makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar 

harus sesuai dengan kesepakataan para pemakainya sehingga dapat saling 

 
6 George Ritzer dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi Moderen (Jakarta : Kencana 

Prenada Media Grup, 2008), h. 219  
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dimengerti, ciri seperti ini dalam istilah linguistic disebut konvensi (kesepakatan 

para pemakai bahasa)7  

Simbol adalah bentuk yang menandai sesuatu yang lain di luar bentuk, 

perwujudan bentuk simbol itu sendiri, simbol tidak dapat disikapi secara isolative, 

terpisah dari hubungan asosiatif dengan yang lainnya. Berbeda dengan lambing, 

simbol merupakan kata atau sesuatu yang dapat dianologikan sebagai kata yang 

terkait dengan (a) penafsiran (b) kaidah pemakaian sesuatu yang jelas wacananya 

dan, (c) kreasi pemberian makna sesuai dengan intensi pemakainya8  

Proses simbolik terjadi pada saat manusia menciptakan simbol dengan 

cara membuat suatu kesepakatan tentang sesuatu untuk menyatakan sesuatu. 

Menurut Hayawaka proses simbolik terdapat pada semua tingkat peradaban 

manusia dari yang paling bawah sampai pada kelompok yang paling atas. dalam 

proses interaksionisme simbolik meletakkan tiga landasan aktivitas manusia 

dalam bersosilisasi ialah : (1) sifat individual, (2) interaksi dan (3) interpretasi.9 

Smith dalam skripsi Rosmiati mengungkapkan dalam suatu tulisan tentang 

manusia sebagai makhluk yang mampu menggunakan simbol, menunjuk 

pentingnnya konteks dalam makna simbol. Simth berpendapat bahwa tanpa suatu 

kompleks simbol, pikiran relasional tidak akan mungkin terjadi. Manusia 

mempunyai kemampuan untuk mengisolasi hubungan dan mengembangkannya 

dalam makna abstrak manusia berfikir, berperasaan dan bersikap dengan 

 
7 Jumalia. Makna Simbolik Kelong Makassar Simpung Pakmaik (Suatu Tinjauan 

Semantik) ( Makassar: Unismuh Makassar 2016), h. 9 
8 Aminuddin. Pengantar Presiasi Karya Sastra ( Bandung: Sinar Biru, 1995), h. 67  
9Ndi Yustina Maria. Kajian Semiotika Bahasa Perkawinan Adat Budaya Flores 

Kabupaten Manggarai Barat Nusan Tenggara Timur. ( Yogyakarta: skipsi Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2012),h. 25  
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ungkapan-ungkapan yang simbolis. Ungkapan-ungkapan simbolis ini merupakan 

ciri khas manusia yang membedakannya dari hewan.10 

Ricoeur dalam skripsi Rosmiati mengatakan semua yang ada harus dilihat 

atau diwakili oleh simbol-simbol. Pada mulanya simbol adalah tanda yang 

diekspresikan dan dikomunikasikan dengan makna tertentu. Meskipun simbol 

memiliki elemen dari alam semesta seperti udara, air, bulan ataupun benda-benda, 

tetap saja ia memiliki dimensi simbolik. Setiap tanda yang memiliki arti, dan 

tujuan tertentu di belakang benda tersebut. Simbol dapat dipahami dengan baik 

bila berawal dari yang literal dan karena adanya keadaan yang bertentangan 

dengan makna yang kedua, maka akan ditemukan makna  yang lebih dalam 

darinya. Simbol juga dapat memperjelas hubungan antara makna literal dan 

makna simbolik. Objektivitas makna tergantung pada bagaimana proses itu sendiri 

yaitu antara relasi pertentangan makna kedua dengan makna pertama. Makna 

simbolik ditentukan di dalam proses itu sendiri dan berasal dari makna literal dan 

pertentangan dengan yang dipertentangkan.11 

Simbol dihadirkan dengan makna transparan yang berbeda, sehingga 

munculnya makna dari simbol yang literal tidak bisa diinterpretasi secara kiasan. 

Makna adalah maksud atau segala sesuatu yang melekat dibalik wujud ujaran atau 

benda tertentu, dengan kata lain, makna merupakan konsep yang tersembunyi di 

balik realitas sosial berdasarkan pengalaman manusia.  

 
10 Rosmiati, Makna Simbol Dalam Acara Pernikahan Bagi Masyarakat di Desa 

Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar (Pendekatan Semiotika), 

(Universitas Muhammadiyah Makassar) 2020. h.14 
11Rosmiati, Makna Simbol Dalam Acara Pernikahan Bagi Masyarakat di Desa 

Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar (Pendekatan Semiotika), 

(Universitas Muhammadiyah Makassar), 2020. h.15 
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Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa makna simbolik dapat 

dipahami dengan baik bila diawali dari yang literal dan karena adanya keadaan 

yang bertentangan dengan makna yang kedua, maka akan ditemukan makna yang 

lebih dalam darinya. Simbol juga dapat memperjelas hubungan antara makna 

literal dan makna simbolik, makna simbolik ditentukan di dalam proses itu sendiri 

dan berasal dari makna literal. 

C. Stratifikasi Sosial  

Stratifikasi sosial diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat 

kedalam kelas-kelas sosial secara bertingkat atau secara hirearki. Stratifikasi 

sosial merujuk kedalam tingkatan atau strata yang dapat berbentuk urutan vertikal, 

sama seperti tanah bumi terletak diatas dan dibawah tanah lainnya. Ketika kita 

berbicara stratifikasi sosial memberikan perhatian kepada posisi yang tidak 

sederajat dari individu didalam masyarakat. Kadang-kadang istilah ini digunakan 

secara luas untuk merujuk kepada setiap bentuk kesenjangan, meskipun lebih 

bermanfaat jika kita membatasinya pada kesenjangan antar kelompok atau 

golongan orang dengan identitas yang pasti.12  

Berbicara tentang stratifikasi sosial antara masyarakat bangsawan dengan 

non bangsawan yang akan menjalin suatu hubungan keluarga, namun tidak bisa 

terealisasikan karena perbedaan tingkat sosial berdasarkan gelar kebangsawanan. 

Setiap manusia mempunyai apa yang dinamakan perilaku (Behavior), yakni suatu 

totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia. Salah satu 

unsur dari perilaku adalah gerak sosial (social action), yakni suatu gerak yang 

terikat oleh empat syarat :  

 
12 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).h. 56. 
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a. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu  

b. Terjadi pada situasi tertentu  

c. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu 

d. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu  

e. Setiap gerak sosial merupakan suatu sistem yang mencakup sub-sistem 

tertentu yakni : 

1. Sub-sistem budaya  

2. Sub-sistem sosial  

3. Sub-sistem keperibadian  

Subsistem budaya merupakan suatu susunan dari pada unsur-unsur yang 

berisikan dasar-dasar hakiki dari masyarakat, yaitu nilai-nilai. Selanjutnya 

subsistem sosial merupakan pedoman-pedoman, bagaimana manusia sepantasnya 

bertingkah laku atau dasar nilai-nilai. Selanjutnya subsistem keperibadian 

berisikan sikap atau kecenderungan-kecenderungan untuk bertingkah laku terhadp 

manusia, benda-benda maupun keadaan tertentu. Akhirnya subsistem organisme 

perilaku merupakan perialku yang nyata dari manusia. Subsistem-subsistem 

tersebut yang pada hakikatnya merupakan tindakan atau gerak manusia, 

merupakan suatu hirarki pengaturan atau cybernetic order. Artinya setiap 

subsistem yang berada diatas merupakan pengawas atau pengatur bagi sistem 

yang berada dibawahnya. Kecuali dari pada itu, maka gerak manusia dibatasi oleh 
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lingkungan alam fisik dan organis (yang sifatnya fisik) serta lingkungan yang 

realitasnya yang ideal.13 

Stratifikasi yang terdapat dalam masyarakat adalah sangat banyak sekali 

seperti tingkatan masyarakat dalam hal, ekonomi, pendidikan, kedudukan, akan 

tetapi penulis akan menjelaskan tentang tingkatan masyarakat dalam lingkup 

bangsawan saja.14  

Konsep Islam mengenai stratifikasi sosial bukan merupakan suatu syarat 

yang bisa dijadikan alasan untuk mencegah suatu perkawinan. Dalam syari’at 

islam dan alquran telah dijelaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki yang 

akan menikah dengan perempuan yang akan dinikahinya adalah agama dan 

taqwanya. sebagai mana seperti yang telah dijelaskan dalam alquran surah al- 

Hujurat/49:13 sebagai berikut :  

يُّهَا  
َ
 يٰٓا

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
ا اِنَّ  لِتَعَارَفُوْاۚ    

َ
قَبَاىِٕۤل وَّ شُعُوْباً  مْ 

ُ
نٰك

ْ
وَجَعَل نْثٰى 

ُ
ا وَّ رٍ 

َ
ذكَ نْ  م ِ مْ 

ُ
قْنٰك

َ
خَل اِنَّا  ِ النَّاسُ  اللّٰه عِنْدَ  مْ 

َ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ  مْۗ اِنَّ اللّٰه
ُ
تْقٰىك

َ
 ا

Terjemahnya:  

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling 

bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.15 

Sekutu dalam Islam adalah mengenai: Agama, Nasab, Merdeka, Harta, 

Keterampilan, dan tidak cacat. Sebagian Imam Mazhab berpendapat bahwa harta 

tidak dijadikan syarat sekutu karna harta bisa datang dan pergi, dan yang 

 
13 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 

2005), h.6-7. 
14 Djazuli, Kaidah- Kaidah Fikih, (Jakarta : Kencana, 2006), h.35 
15 Kementrian Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur, 2019), h.49 
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ditekankan dalam agama mengenai sekutu adalah agama dan ahklaknya 

sebagaiman yang dijelaskan dalam hadits yang artinya” Apabila datang kepada 

kalian orang yang kalian rihdoi agama dan akhlaknya maka nikahkanlah dia dan 

rasulullah mengulanginya sebanyak tiga kali.  

Penulis berpendapat bahwa seharusnya wali perempuan dalam hal ini tidak 

menjadikan strastifikasi sosial sebagai alasan pencegahan dalam perkawinan, 

karna yang paling penting untuk diperhatikan adalah agama dan akhlak, karna ini 

merupakan kunci utama sebuah rumah tangga. karna harta dan stratifikasi sosial 

dalam masyarakat bukan suatu jaminan dalam kebagian rumah tangga. 

1. Jenis atau dasar pembentukan stratifikasi sosial  

Stratifikasi sosial tidak terbentuk dengan sendirinya. Ada 7 jenis atau 

dasar pembentuk stratifikasi sosial yang tidak semua orang bisa memilikinya. 

Oleh sebab itu, muncul lapisan-lapisan untuk membedakan mereka yang 

memiliki prestige dan tidak memiliki prestige. 

a. Kekayaan  

Kekayaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial karena adanya 

perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang yang 

memiliki harta lebih banyak diletakkan di lapisan sosial teratas. Sebaliknya, 

seseorang yang tidak berkecukupan akan diletakkan di lapisan paling bawah. 

b. Kekuasaan  

Kekuasaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial karena tidak semua 

orang bisa menduduki jabatan yang sama. Hal ini membuat individu yang 

memiliki kekuasaan ditempatkan di lapisan sosial atas, seperti Presiden, Menteri, 
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Gubernur, dan sebagainya. Mereka juga memiliki wewenang untuk menguasai 

dan mengatur jalannya pemerintahan. 

c. Kehormatan  

Stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan ditempati oleh mereka yang 

dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin, berjiwa kharismatik, atau 

seseorang yang tinggal di wilayah tertentu dalam waktu yang lama. 

d. Keturunan  

Stratifikasi ini diperoleh secara turun temurun, atau dengan kata lain hanya 

bisa didapatkan melalui kelahiran atau perkawinan. Stratifikasi ini berhubungan 

dengan status individu yang dibawa sejak lahir. 

e. Pendidikan/ ilmu pengetahuan  

Ilmu pengetahuan juga dijadikan sebagai ukuran yang dipakai masyarakat 

dalam pelapisan sosial. Tetapi, kadang kadang-kadang ukuran tersebut 

menyebabkan terjadinya hal-hal yang negatif. Hal itu karena yang sering dijadikan 

ukuran bukan ilmu pengetahuannya melainkan gelar kesarjanaannya. Dampaknya 

akan melakukan segala macam cara untuk mengejar gelar tersebut, termasuk 

dengan cara yang tidak benar. 

f. Status sosial  

Stratifikasi berdasarkan status sosial dilihat dari hak dan kewajiban 

individu dalam masyarakat. Jenis stratifikasi ini juga bisa berubah tergantung di 

mana tempat individu itu berada. 
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g. Gaya hidup  

Dengan adanya globalisasi, kehidupan masyarakat semakin maju. 

Ditambah kehadiran media sosial yang membuat orang berlomba-lomba tampil 

paling menarik dan ingin dihargai. Hal ini membuat gaya hidup menjadi dasar 

pembentuk stratifikasi sosial. 

2. Sifat stratifikasi sosial  

Terdapat 3 sifat stratifikasi sosial , yaitu: 

a. Stratifikasi terbuka (opened sosial stratification)  

 Stratifikasi sosial terbuka memungkinkan anggota di tiap lapisan untuk dapat 

berpindah posisi ke atas (social climbing) atau ke bawah (social sinking). Tentu 

saja, diperlukan usaha untuk mencapai puncak tertinggi, salah satunya lewat 

pendidikan. Stratifikasi ini bersifat dinamis sehingga siapapun bisa melakukan 

mobilitas sosial. 

b. Stratifikasi tertutup (closed sosial stratification)  

Stratifikasi sosial tertutup biasanya terjadi pada lingkungan kerajaan atau 

keluarga konglomerat (old money). Sistem pelapisan sosial ini cenderung kaku dan 

membatasi anggotanya untuk menikah dengan orang di luar klan mereka. Ini 

sebabnya status sosial yang diperoleh hanya bergantung kepada kelahiran. 

c. Stratifikasi campuran  

Stratifikasi sosial campuran adalah kombinasi antara stratifikasi sosial 

terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Perlu diingat, individu yang mengalami 

stratifikasi campuran hanyalah mereka yang berasal dari stratifikasi tertutup, 

kemudian berpindah ke masyarakat yang menganut sistem stratifikasi terbuka. 
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D. Teori Victor Tunner  

Manusia adalah animal symbolicum, yang berarti bahwa pemikiran dan 

tingkah laku simbolis merupakan ciri yang betul-betul khas manusiawi dan bahwa 

seluruh kemajuan kebudayaan manusia mendasarkan diri pada kondisi-kondisi 

itu.16 Manusia adalah makhluk budaya dan budaya manusia penuh dengan simbol, 

sehingga dapat dikatakan bahwa budaya manusia penuh diwarnai dengan 

simbolisme yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau 

mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri pada simbol. 

Simbol adalah bagian dari semesta tanda, karenanya ada tiga faktor utama 

dalam pemakian tanda, yaitu stimulan adalah obyek peristiwa, kualitas atau 

hubungan yang dapat dilihat dan digunakan sebagai tanda, reference yaitu hal 

yang diwakili oleh tanda, berupa hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman 

manusia, berupa ide atau pemikiran yang sifatnya abstrak, informasi maupun 

persepsi. Agar sebuah tanda dapat berfungsi maka suatu organisme harus ada 

hubungan tanda itu dengan reference yang diwakilinya. Organisme seperti ini 

dinamai interpreter.17 

Turner dalam Suwardi Endraswara menyatakan bahwa simbol adalah unit 

atau bagian terkecil dalam ritual yang mengandung makna dari tingkah laku ritual 

yang bersifat khusus. Simbol tersebut merupakan unit pokok dari struktur khusus 

 
16 Suwardi Endraswara Mistik Kejawen (Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufismedalam 

Budaya Spiritual Jawa). (Yogyakarta: Narasi 2006), h. 171 
17 Santri Sahar, Kebudayaan Simbolik Etnografi Religi Victor Tunner, Jurnal Sosiologi 

Religius vol. 2 no. 4, Desember 2019, h.2  
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dalam konteks ritual, dengan demikian bagian-bagian terkecil ritual perlu 

mendapat perhatian peneliti seperti sesaji-sesaji, mantra, dan uberampe lain.18 

Turner mengetengahkan ciri khas simbol, yaitu: (a) multivokal, artinya 

simbol memiliki banyak arti, menunjuk pada banyak hal, pribadi, dan atau 

fenomena. Hal ini menunjukkan betapa kaya makna simbol ritual, (b) polarisasi 

simbol, karena simbol memiliki banyak arti sering ada arti simbol yang 

bertentangan. (c) unifikasi, yang berarti memiliki arti terpisah. 

Menganalisis makna simbolik dalam aktivitas ritual, yang dalam penelitian 

ini adalah tentang makna simbolik Kanre Anak dan Baku’puli  yang terdapat 

dalam pernikahan Suku Konjo di Desa Bonotangnga Kecematan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba mengungkapkan adanya tiga dimensi symbol yang 

dikemukakan Turner sebagai berikut:  

a. Exegetical Meaning (Dimensi Eksegetik),  

Tingkat dimensi eksegenetik, interpretasi masyarakat bumi pemakai simbol. 

Tingkat ini dinamakan juga sebagai tingkat penafsiran makna. Penafsiran 

makna diperoleh dari informan-informan pemilik simbol tentang tingkah laku 

upacaranya. Disini harus dibedakan lagi antara informasi yang diberikan oleh 

mereka yang ahli dan orang awam, juga diperlukan kehati-hatian untuk 

memastikan apakah suatu penjelasan yang diberikan benar-benar bersifat 

mewakili atau hanya suatu pandangan personal saja. 

 

 
18 Suwardi Endraswara Mistik Kejawen (Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufismedalam 

Budaya Spiritual Jawa). (Yogyakarta: Narasi 2006), h. 172 
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b. Operational Meaning (Dimensi Operasional),  

Tingkat ini kita tidak boleh hanya mendengar apa yang dikatakan oleh 

sipemilik simbol tentang makna suatu simbol, tetapi mengamati apa yang 

sedang mereka lakukan. Peranan interpretasi dari pihak peneliti diperlukan hal 

ini dikarenakan ada hal-hal yang tidak diungkapkan secara benar, sebab 

kadang-kadang mereka tidak sungguh melakukannya, bisa saja orang 

memanipulasi simbol-simbol yang mereka ciptakan. Tingkat makna 

operasional ini berkaitan dengan problem-problem dinamika sosial. Pengamat 

tidak hanya mempertimbangkan simbol-simbol, tetapi juga struktur masyarakat 

yang diamati. Disini akan tampak bahwa simbol itu mengandung 

penggambaran atau penjelasan budaya masyarakat pelaku masyarakat 

pemangku masyarakat tersebut. 

c. Positional Meaning   (Dimensi Posisional)  

Tingkat ini makna suatu simbol upacara dilihat secara totalitas, 

berhubungan dengan simbol yang lain yang elemen-elemennya memperoleh 

arti dari sistem sebagai suatu keseluruhan, ini berhubungan dengan sifat simbol 

yang polisemi atau multi vocal, yaitu bahwa suatu simbol mempunyai 

keanekaan makna, tetapi berdasarkan atas konteksnya mungkin penting untuk 

menekankan suatu atau beberapa makna saja. 

Ketiga tingkatan simbol ini dipakai semuanya, sebab ketiganya saling 

menunjang dan melengkapi. Pendekatan lain yang digunakan oleh Turner disebut 

sebagai “Procesual symbology”, yaitu kajian mengenai bagaimana simbol 

menggerakkan tindakan sosial dan melalui proses yang bagaimana simbol 
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memperoleh dan memberikan arti kepada masyarakat dan pribadi, lewat 

pendekatan ini kita melihat bagaimana masyarakat menjalankan, melanggarkan 

dan memanipulasi norma-norma dan nilai-nilai yang diungkapkan oleh simbol 

untuk kepentingan mereka. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk 

mengungkapkan arti-arti simbol dan selanjutnya mengetahui pikiran atau ide-ide 

mereka.  

Victor Tunner dalam Winangun mengatakan bahwa simbol merupakan 

manifestasi yang nampak dari ritus. Simbol-simbol itu sifanya multiloval 

(mempunyai banyak arti) sehingga terdapat relasi-relasi terhadap simbol yang 

ada.19 Pada pelaksaaan pernikahan di Suku Konjo terdapat sejumlah simbol yang 

memiliki berbagai makna yaitu, pertama, Kanre Anak yang memiliki makna 

diharapkan tidak ada perselihan antara keluarga kedua mempelai baik 

menceritakan kejelekan ataupun keburukan dari kedua orang tua masing-masing 

mempelai dan tetap pada pendiriannya ketika dia sudah bersedia menjalin 

hubungan rumah tangga. Kedua, Baku’puli yang memiliki makna mempersatukan 

perasaan yang manis dan mengikat rasa kasih sayang bagi kedua calon mempelai 

dan yang ketiga, erang-erang memiliki makna sebagai bentuk tanggung jawab 

kepihak keluarga, terutama orang tua calon pengantin perempuan.  

 

 
19 Winangung, Y.W. Wartaya. Masyarakat Bebas Struktur Limilinitas dan Komunitas 

Menurut Victor Tunner, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), h. 18 



 

31 
 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berjenis 

penelitian kualitatif, yang dikenal merupakan jenis penelitian deskriftif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang menyajikan databerebntuk kata-kata, skema dan 

juga gambar. Penelitian jenis deskriptif ini adalah penelitian yang 

menggambarkan dan menjelaskan sebuah objek secara apa adanya 1  

Terkait dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian 

kualitatif. Peneletian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, atau sumber lain.2 

Pendekatan kualitatif memungkinkan pada proses dibandingkan dengan hasil. 

Oleh karena itu urutan-urutan kegiatan dapat berubah tergantung pada kondisi dan 

banyaknya gejala-gejala yang digunakan.  

Sebagaimana menurut Creswell dalam Juliansyah Noor menyatakan 

pengertian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, 

laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi dengan studi alami. 

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

 
1 Sudaryono dikutip dari Creswell, Metedologi Penelitian. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2017), h. 82  
2 Cholid Narbuko dan H. Abu Achmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 20. 
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menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna 

(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.3 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berletak di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba. Tempat tersebut dipilih berdasarkan bebeapa alasan 

peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena wilayah Desa Bontotangnga 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba sangat kental dengan adat Kanre 

Anak dan Baku’puli, tapi baik masyarakat maupun peneliti sendiri kurang 

memahami apa arti dibalik Kanre Anak dan Baku’puli itu sendiri. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang akan digunakan oleh penelitian ini adalah Pendekatan 

Sosiologi dan pendekatan Antropologi. Pendekatan Sosiologi adalah pendekatan 

yang memahami dan memaknai kehidupan masyarakat sekitar.4 Pendekatan 

Antropologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat 

wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan pendekatan Antropologi 

untuk mengetahui bagaimana penagaruh Kanre Anak dan Baku’puli terhadap 

pernikahan Suku Kunjo di Desa Bontotangnga Kecematan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba 

C. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, 

nerdasarkan data kualitatif berbentuk data primer dan data sekunder.   

 
3Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian ”skripsi, Tesis, Karya Ilmiah” (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2011) h. 33 
4 Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Cet. I; Makassar : Universty Press, 2014), h.4.  
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1. Data Primer  

Data primer dalam sebuah penelitian merupakan data yang sangat penting 

yang berbentuk berupa teks hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

diperoleh oleh informan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Data primer 

dapat dicatat dan juga direkam oleh peneliti.5    Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh calon peneliti kepada narasumber. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder dalam sebuah penlitian adalah berupa data-data yang 

memang sudah ada sebelumnya yang dapat diperoleh oleh peneliti dengan 

menggunakan riset, membaca, melihat dan mendengar. Data sekunder berasal dari 

data primer yang telah diperoleh oleh peneliti dari penelitian-penelitian 

sebelumnya.6  Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang telah ada 

kemudian dikelolah kembali oleh peneliti, salah satunya yaitu referensi dari 

beberaa skripsi dan jurnal terkait data dari badan pusak statistic.  

D. Penentuan Informan  

Informan adalah narasumber yang dapat memberikan informasi terkait 

tentang penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, hal tersebut berdasar pada 

penelitian kualitatif, sebagai unsur yang sangat penting dalam sebuah  penelitian, 

maka Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik 

purposive sampling, yaitu Teknik penentuan informan yang bertujuan untuk 

memdapat pertimbangan karakteristik atau memiliki ciri tertentu semisal 

 
5 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (cet I: Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006) h. 209  

6 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif, h. 210 
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purposive sampling yang menggunakan jenis sampel homogen dimana memiliki 

kesamaan yaitu pekerjaan, usia dan sebagainya. Informan yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah informan yang dianggap mampu memberikan data atau 

informasi yang akan diteliti dan dicapai pada penelitian ini.7 adapun informan dari 

penelitian ini adalah 7 masyarakat Desa Bontotangnga. 

E. Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Observasi dalam sebuah penelitian  merupakan proses penelitian dalam 

melakukan pencatatan secara sistematik berupa kejadian-kejadian, perilaku, 

objek-objek yang diamati dan hal-hal lain yang sekiranya terkait dan dibutuhkan 

dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Fungsi penting dilakukannya sebuah 

observasi adalah untuk menemukan interaksi yang kompleks atau realitas social 

yang sedang terjadi.8 Observasi adalah upaya pengamatan yang digunakan dengan 

cara terjun ke lapangan untuk mengamati dan mencatat, menganalisis secara 

sistematis terhadap gejala,fenomena,objek yang akan diteliti.9  

Peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data. Proses kegiatan ini lebih mengarah kepada ketelitian peneliti 

sendiri. Peneliti melakukan pengamatan langsung ketempat yang akan digunakan 

untuk meneliti. Peneliti terjun langsung ke lokasi pembuatan Kanre Anak dan 

Baku’puli untuk mengamati hal-hal apa saja yang dipersiapkan pada proses 

 
7 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (cet. I Bandung: Alfabeta, 2015), 

h 219.  

 
8 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif, h. 224 
9 Abu Akhmad dan Narbuko Cholid, Metode penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 

70. 
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pembuatan Kanre Anak dan Baku’puli, bagaimana proses susunan Kanre Anak 

dan Baku’puli, apa isi Kanre Anak dan Baku’puli, dan hal-hal lainnya yang 

berkaitan dengan Kanre Anak dan Baku’puli.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan 

lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung kepada orang yang dapat 

memberikan keterangan.10   

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, yang melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Dalam penelitian 

ini peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam dengan responden 

yang telah ditentukan sebelumnya.  

Pada tahap wawancara ini, peneliti mendengarkan informan mengenai 

pengaruh Kanre anak dan Baku’puli. Dalam penentuan informan peneliti 

menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik 

sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga di 

harapkan dapat menjawab permasalahan peneliti. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi dalam sebuah penelitan dalam berbentuk gambar yang 

menjadi sumber data sekunder. Dokumentasi tersebut berguna untuk peneliti 

karena data-data yang berupa yang disebutkan diatas akan melengkapi data yang 

 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung, Alfabeta, 2012), h. 177 
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sikapnya tekstual. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berupa data suara atau 

pun foto yang akan menjadi data yang digunakan sebagai bukti adanya sebuah 

penelitian.11 Dalam penelitian dokumentasi berupa foto-foto di lapangan dan 

dokumentasi dari pemerintahan setempat.  

F. Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk memfasilitasi 

peneliti dalam mengumpulkan data. Adanya instrumen dapat mempermudah 

peneliti dalam menggunakan data serta kegunaannya dalam menjunjung hasil dari 

penelitian yang dilakukan, diantaranya:  

1. Peneliti sebagai instrument utama. 

2. Pedoman wawancara. 

3. Kendaraan berupa sepeda motor yang digunakan pada saat berangkat ke 

lokasi penelitian. 

4. Handphone yang digunakan untuk pengambilan dokumentasi berupa 

merekam dan mengambil gambar narasumber di lokasi penelitian.  

5. Recorder untuk menunjang hasil rekaman video atau juga sebagai perekam 

suara untuk menghasilkan kualitas yang baik agar dapat didengar dengan 

baik apa yang disampaikan oleh narasumber. 

6. Alat tulis seperti pulpen dan buku yang digunakan untuk mencatat informasi 

yang diperoleh oleh narasumber.  

 

 
11 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif, h.228 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan metode ilmiah adalah proses pengolahan data yang 

merupakan bagian yang penting, karena dalam proses ini sebuah data dapat diberi 

arti dan juga makna yang berguna, sehingga peneliti dapat memecahkan masalah 

dan menuai analisis yang akan digunakan dalam penarikan kesimpulan dari hasil 

penelitian.  

2. Analisi Data  

Analisis data dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai upaya dalam 

mencari dan menata data secara sistematis dalam bentuk catatan hasil penelitan 

dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang ojek yang diteliti dan 

dipaparkan sebagai hasil temuan bagi orang lain. Dalam pengolahan data 

kualitatif untuk penelitian ini dilewati dengan tiga tahap analisis yaitu sebagai 

berikut:  

a. Reduksi Data  

Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan data, pemusatan data pada 

penyederhanaan data, kemudia ditransformasi embali data kasar yang muncul 

pada saat pencatatan tertulis di lapangan. Proses reduksi kata yang dilakukan oleh 

peneliti melalui beberapa seleksi data yang akurat dan ketat, pembuatan 

ringkasan, dan menggolongkan data menjadi suatu pola dengn skala yang lebih 

luas dan juga lebih mudah untuk dipahami.  
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b. Penyajian Data  

Penyajian data adalah salah satu dari rangkaian proses analisis data yang 

mengumpulkan informasi tersusun sehingga memberikan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan oleh peneliti. Tindakan atau sikap yang 

diambil pleh peneliti yaitu membuat data yang berbentuk naratif atau bagan.  

c. Pengambilan Keputusan  

Proses yang terakhir dari analisis data yaitupengambilan keputusan, proses 

ini merupakan proses pemilihan yang menjadi suatu alternative untuk memastikan 

keberlangsungan sebuah penelitian. Sebelum dilakukan penelitian harus 

memastikan bahwa keputusan yang diambil meruakan hal yang telah ditetapkan, 

kemudian mengumpulkan hasil wawancara dengan narasumber sebagai bahan 

dalam pengambilan keputusan oleh peneliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Profil Desa Bontotangnga  

a. Secara Geografis dan Demografi  

Desa Bontotangnga adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Dengan jarak tempuh darat sekitar 30 menit -1 

jam perjalanan dari pusat Kota Bulukumbaa yaitu di Bundaran Phinisi 

Bulukumba. Untuk sampai di desa Bontotangnga dari Bundaran Phinisi 

Bulukumba dengan menggunakan motor melewati kecamatan Ujung Bulu, Ujung 

loe dan Bonto Bahari. Sepanjang perjalanan kita akan melihat persawahan yang 

sangat luas, empang, lautan luas dan kebun jagung. Desa Bontotangnga memiliki 

tempat wisata yaitu Borkal (kolam renang) yang sangat ramai pengunjung dari 

berbagai daerah, bundaran Desa Bontotangnga sangat ramai ketika sore hari 

karena banyaknya pedagang kaki lima. Desa Bontotangnga terdiri dari 4 dusun 

yaitu Dusun Jatia, Dusun Bilamporoa, Dusun Timbula dan Dusun Bonto Suka. 

Secara geografis Desa Bontotangnga terletak di antara 30023’4560  Lintang 

Selatan (LS) dan 15010’-234’ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:  

1. Sebelah Utara   : berbatasan dengan Bontobarua  

2. Sebelah Selatan   : berbatasan dengan Tamalanrea 

3. Sebelah Barat  : berbatasan dengan Desa Batang dan Desa 

  Bontobulaeng 

4. Sebelah Timur   : berbatasan dengan Kec. Herlang  
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lklll lokasi 

p penelitian  

 

Dusun Bilamporoa  

Dusun Jatia  

Dusun Timbula  

Dusun Bontosuka  

Desa Bontotangnga  

Sumber Data: Profil Desa Bontotangnga 2022 

Secara administratif Desa Bontotangnga berada dalam Kecamatan 

Bontotiro terbagi dalam empat Dusun. Luas wilayah 5,37 km2 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Per Dusun di Desa Bontotannga 

No Dusun Luas (km)2 Presentase Luas 

Dusun Terhadap 

Luas Desa 

Jumlah 

RT/RW 

1 Timbula  1,3425 24,11% 2/2 

2 Bilamporoa  1,4427 26,97% 2/2 

3 Jatia 1,1526 21,47% 2/2 

4 Bontosuka 1,4325 26,78% 4/2 

 Jumlah 5,3703 100% 10/8 

Sumber Data: Profil Desa Bontotangnga 2022 
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Secara Demografi Desa jumlah penduduk Desa Bontotangnga berdasarkan 

data SDGs Desa tahun 2021 sebesar 2547 jiwa yang terdiri dari 1202 laki-laki dan 

perempuan 1345 jiwa untuk rincian dapat terlihat pada tabel 4.2 berikut.  

Tabel 4.2  

Jumlah Penduduk Desa Bontotangnga  

 

No  

 

Dusun  

Jenis kelamin  

Penduduk  

n(Jiwa)(%) 
Laki-Laki Perempuan 

n(Jiwa) (%) n(jiwa) (%) 

1 Timbula 317 47,17 355 52,82 672 25,08 

2 Bilamporoa 267 46,35 309 53,64 576 21,50 

3 Jatia 213 47,65 243 54,36 456 17,02 

4 Bontosuka 405 41,66 570 58,64 975 36,39 

Jumlah 1.202 182,83 1.477 219,46 2.679 100 

Sumber Data: Profil Desa Bontotangnga 2022 

Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan Desa Bontotangnga 

No Tingkat Pendidikan  Jumlah 

1 Tidak Tamat SD 318 Jiwa 

2 SD 141 Jiwa 

3 SMP 139 Jiwa 

4 SMA 236 Jiwa 

5 Diploma 13 Jiwa 
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6 S2 89 Jiwa 

Jumlah 936 

Sumber Data: Profil Desa Bontotangnga Tahun 2022  

 

Tabel 4.4 

Mata Pencaharian Di Desa Bontotangnga 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 273 

2 Pedagang 80 

3 PNS 10 

4 Buruh 55 

Jumlah 418 

Sumber Data: Profil Desa Bontotangnga Tahun 2022 
 

 

b. Gambaran Potensi Wilayah Desa  

1. Pertumbuhan Ekonomi  

Salah satu indakator ekonomi untuk mengukur hasil-asil pembangunan 

adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat 

pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan 

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Bontotangnga dapat dilihat dari tabel 

berikut:  
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Tabel 4.5 

Pertumbuhan Ekonomi Desa Bontotangnga Tahun 2021  

 

Tahun 

PBDR (RP) Laju 

pertumbuhan  % 
Harga Berlaku Harga konstan 

2021  110.00 105.000 95,45% 

2020 90.000 85.000 94,44 % 

2019 65.000 60.000 92,30% 

Sumber Data: Profil  Desa Bontotangnga 2022 

2. Potensi Sumber Perekonomian  

Secara umum sumber peekonomian yang ada di Desa Bontotangnga, yaitu 

bertani, berternak, dan potensi hasil pertanian dan peternakan yang ada di Desa 

Bontotangnga dapat diliat perbandingan pada tabel berikut:  

Tabel 4.6 

Potensi Hasil Pertanian 

 

No. 

 

Komoditas 

Produksi/Tahun 

2019 2020 2021 

1 Tanaman Pangan     

 Padi  65 ha 65 ha 65 ha 

 Jagung  65 ha 65 ha 65 ha 

2 Perkebunan     

 Kelapa  40 ha 40 ha 40 ha 

 Kakao 20 ha 20 ha 20 ha 

Sumber Data: Profil Desa Bontotangnga 2022 
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Tabel 4.7 

Potensi Peternakan  

 

No. 

 

Komoditas 

Produksi/Tahun 

2019 2020 2021 

 Peternakan     

1 Sapi  50 70 100 

2 Kambing 50 100 250 

3 Ayam kampung 250 300 370 

4 Ayam petelur  1000 1500 3000 

5 Ayam petelur  5000 5000 10000 

Sumber Data: Profil Desa Bontotangnga 2022 

3. Potensi Infastruktur  

secara umum infakstruktur yang ada di Desa Bontotangnga dapat dilihat 

dibawah ini sebagai berikut:  

Tabel 4.8 

Infastruktur perhubungan  

No  Uraian  Jumlah Panjang Jalan  Ket.  

1 Jalan Desa    

 Aspal  5 km  

 Rabat beton  6 km   

 Tanah  2 km   

2 Jalan antar Desa    

 Aspal  3 km   



45 

 

 
 

 Rabat beton  2 km   

 Tanah  2 km   

Sumber Data: Profil Desa Bontotangnga 2022 

2. Sejarah Singkat Desa Bontotangnga  

Sejarah adalah merupakan sebagian dari kehidupan manusia di dunia ini. 

Apabila kalau sejarah itu menyangkut tentang silsilah leluhur sendiri dengan garis 

lurus dan cabang-cabang keturunannya, serta sila darma yang menjadi hak dan 

kewajibannya, dalam menimbulkan keindahan rasa yang berbentuk cinta bakti dan 

suci terhadap leluhur dan sila darmanya. Dalam kehidupan di dunia ini agak terasa 

hambar rasanya apabila kita tidak mengenal asal usul dan keadaan diri sendiri, 

sekalipun hanya sekedar mengenal saja tentang kebesaran jiwa. 

Desa Bontotangnga merupakan salah satu Desadari 13 desa dan 1 

kelurahan yang ada di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Desa 

Bontotangnga terdiri atas 4 dusun yakni Dusun I Timbula, Dusun II Bilamporoa, 

Dusun III Jatia dan Dusun IV Bontosuka. 

Sebelum tahun 1947 pembentukan wilayah administratif  Kabupaten 

Bulukumba dalam wilayah-wilayah pemerintahan yang disebut distrik. Model 

pembagian wilayah distrik sesungguhnya model pembagian wilayah peninggalan 

belanda. 

Tahun 1947 pemerintahan melakukan perampingan wilayah administratif 

tingkat kabupaten dengan menggabungkan sejumlah distrik menjadi satu wilayah 

administratif yang disebut kecamatan. Dari perampingan wilayah tersebut 

melahirkan Kecamatan Bontotiro yang merupakan penggabungan dari distrik Tiro 
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dan distrik Batang Bontotangnga. Perubahan tersebut berimplikasi bukan hanya 

pada luasan wilayah administratif tetapi juga pada penyebutan termasuk gelar 

pimpinan wilayah. Pada masa distrik setiap wilayah distrik dikepalai oleh seorang 

Karaeng, yang diambil dari penguasa lokal dengan berdasar pada prinsip 

pemerintahan keturunan bangsawan. Distrik Batang Bontotangnga dipimpin 

distriknya sendiri yakni Bontotangnga dipimpin oleh Karaeng Andi Tamar Jaya.  

Tahun 1966-1991 pemerintah mencanangkan program pembentukan Desa 

gaya baru, sebuah program penataan wilayah pemerintahan tingkat desa yang  

bertujuan melakukan penyederhanaan guna mengefektifkan pelayanan, pembinaan 

memudahkan pengembangan dan pengamanan wilayah pada tingkat desa. 

Penggabungan pada wilayah kecamatan bertambah menjadi 12 desa, masing-

masing desa adalah sebagai berikut: 

1. Desa Hila-Hila  

2. Desa Buhung Bundang  

3. Desa Salu-Salu  

4. Desa Erelebu  

5. Desa Caramming  

6. Desa Kalumpang  

7. Desa Timbula  

8. Desa Tulekko  

9. Desa Tombolo  

10. Desa Batang 
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11. Desa Bontobulaeng  

12. Desa Tamalala  

Sumber Data: Profil Desa Bontotangnga 2022 

Kemudian desa tersebut digabungkan menjadi 5 desa dan Desa 

Bontotangnga sendiri adalah gabungan dari Desa Timbula, Desa Tulekko dan 

Desa Tombolo yang dikepalai oleh bapak Andi Tamar Jaya (Kepala Desa Orde 

Baru).  

Tahun 2007-2013 Bapak Andi Mustamin Tamar sebagai Kepala Desa 

Bontotangnga yang kedua menjabat selama 3 periode sesuai peraturan perundang-

undangan pada masa itu. Bapak Akhmad Taufik Sulaiman, S.E sebagai Kepala 

Desa ketiga yang menjabat dari tahun 2007-2012 selanjutanya pelaksana 

pemerintahan dijabat oleh Bapak Akhmad Nabu, S.Sos sampai akhir periode 

tahun 2013. 

Tahun 2013-2019 Bapak H. Andi Muh. Ali Rote, S.Sos sebagai Kepala 

Desa Bontotangnga yang keempat dengan masa jabatan 1 periode (6 tahun). 

Tahun 2020-2026 Bapak H. Andi Muh. Ali Rote, S.Sos terpilih kembali untuk 

yang kedua kalinya sebagai Kepala Desa Bontotangnga sampai sekarang.   

3. Visi Misi Pemerintahan Desa 

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJM 

Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan 

dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat 

menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.  
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Visi Misi Kepala Desa Bontotangnga disamping merupakan Visi Misi 

Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat 

desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan desa kepedan, 

dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisifatif mulai dari tingkat 

Dusun/RW sampai tingkat Desa.  

Adapun Visi Kepala Desa Bontotangnga adalah sebagai berikut:  

“Menwujudkan sistem pemerintahan Desa Bontotangnga yang bersih, 

kuat, transparansi, dan efektif untuk memperjuangkan aspirasi warga 

masyarakat Desa yang bermartabat, saling menghargai, sejatera dan 

berkeadilan melalui potensi sumber daya desa berdasarkan nilai-nilai 

luhur agama serta memberdayakan masyarakat berdasarkan keahlian 

yang dimiliki”.   

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang 

keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi desa Bontotangnga 

merupakan pejabaran lebih operasional dari Visi. Penjabaran dari Visi ini 

diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan 

lingkungan di masa yang akan dating dari usaat-usaha mencapai Visi Desa 

Bontotangnga.  

Visi Desa Bontotangnga seperti yang sudah dijabarkan di atas dengan 

mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka 

disusunlah Misi Desa Bontotangnga diantarannya:  
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a. Bidang Pemerintahan  

1. Akan melakukan penataan ulang perangkat pemerintaan dan 

kelembagaan desa melalui musyawarah dengan melibatkan semua 

elemen masyarakat. 

2. Memberikan insentif/honor kepada dusun, RW/RT, tanpa ada potongan.  

3. Menggratiskan biaya pembayaran administratif untuk seluru kebutuhan 

mulai kartu keluarga sampai dengan semua jenis pemufakatan/jual beli. 

4. Melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta upaya 

meningkatkan kepercayaan masyarakat  

5. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa terutama BPD untuk 

melakukan pengawasan total terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

pemerintahan/pembangunan termasuk di dalamnya kegiatan yang 

dinilai oleh Negara dan masyarakat.  

b. Bidang Perekonomian  

1. Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berdampak secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat. 

2. Melaksanakan pembangunan yang adil dan merata pada empat dusun.  

3. Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan 

melalui penyediaan bibit ungul dan pupuk bersubsidi.   

c. Pembangunan Sektor Kesehatan dan Kesejahteran Sosial  

1. Mendata ulang masyarakat yang kurang mampu untuk menikmati 

pelayanan gratis.  

2. Meningkattan penyuluan di bidang kesehatan  
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3. Meningkatkan peran serta kader posyandu untuk menwujudkan 

kualitas kesehatan ibu dan balita.  

4. Melakukan perbaikan sarana olahraga dan pertemuan masyarakat 

paling lambat 1 bulan setelah saya terpili menjadi kepala desa. 

d. Pembangunan Sektor Pendidikan  

1. Melakukan kerja sama dengan tokoh pendidik dan pemerhati pendidik 

untuk mengoptimalkan program wajib belajar baik anak sekolah maupun 

tidak sekolah.   

e. Pembangunan Sektor Keagamaan  

1. Memberikan insentif secara berkala kepada para imam masjid tanpa 

terkecuali dan tanpa potongan.  

2. Membangun dan merehabilitasi masjid secara swayada dan bantuan 

lainnya.  

3. Mengaktifkan kembali pengajian di semua masjid yang ada di desa 

Bontotangnga satu kali dalam sebulan.  

4. Mengaktifkan kegiatan pendidikan keagamaan usia dini TKA dan TPA.   

f. Bidang Keamanan  

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pos kamling  

2. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian apabila terjadi tindak 

kriminal di wilayah Desa Bontotangnga dan sekaligus memberikan 

pemahaman tentang proses hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI.  
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B. Proses Pelaksanaan Kanre Anak dan Baku’puli Terhadap Pernikahan Suku 

Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

1. Pada saat lamaran  

Pada saat lamaran kedua keluarga inti membahas atau membicarakan 

mengenai Kanre Anak dan Baku’puli yang akan dibawa oleh keluarga calon 

mempelai laki-laki ketika hari akad pernikahan. Biasanya keluarga laki-laki akan 

ditanya apakah dia sanggup untuk membawa atau tidak, jika keluarga mempelai 

laki-laki tidak sanggup membawa Kanre Anak dan Baku’puli maka harus di ganti 

dengan uang sebesar 5 juta rupiah dan apabila keluarga mempelai laki-laki masih 

belum mampu maka keluarga calon mempelai wanita akan memberikan 

keringanan sesuai kemampuan calon keluarga mempelai laki-laki. Seperti yang 

dikemukakan oleh Ibu Satuhan selaku masyarakat Desa Bontotangnga.  

Jika calon mempelai laki-laki tidak mampu membawa Kanre Anak dan 

Baku’puli maka iya harus mengantinya dengan uang sebanyak lima juta 

rupiah, namun jika tidak mampu, maka akan diberikan keringanan oleh 

keluarga calon mempelai wanita pengurangan sejumlah uang.1 

 
1 Satuhan (65 tahun) Ibu Rumah Tangga, Wawancara¸ Desa Bontotangnga Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 15 Desember 2022. 
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Jika sudah terjadi kesepatakan antara calon mempelai laki-laki dan calon 

mempelai perempuan dalam membawa seserahan atau Erang-erang yaitu Kanre 

Anak dan Baku’puli mereka juga menbicarakan uang belanja atau Uang Panai, 

Bosara, beras dan persyaratan pernikahan lainnya dan mereka juga membicarakan 

acara untuk Duta resmi atau Mapettuada dan tanggal atau hari pernikahan.  

2. Pada Saat Mapettuada  

Pada acara Mapettuada ini keluarga calon mempelai perempuan 

menyampaikan atau membicarakan kembali secara detail seserahan atau Erang-

erang yang akan dibawa oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Dari 

pembicaraan awal antara kedua keluarga, keluarga calon mempelai laki-laki 

menyampaikan bahwa menyanggupi membawa Kanre Anak dan Baku’puli yang 

akan disampaikan kepada keluarga besar calon mempelai perempuan. Seperti 

yang di kemukakan oleh Ibu Eda selaku masyarakat sekitar bahwa:  

Pada saat anakku menikahselain kusetujui dan kuajukan ki pada saat 

lamaran saya suruh kasih jelas juga pada saat mapettuada, biar semua 

keluarga besar tau semua, mulai dari keluarga bapak dan mamanya tauki 

bahwa apa saja yang akan dibawa oleh keluarga calon mempelai laki-laki 

kepada calon mempelai perempuan seperti berapa uang panainya, berapa 

beras yang akan dibawa dan bossara, terutama Kanre Anak dan Baku’puli 

yang telah menjadi persyatakan wajib dalam pernikahan Suku Konjo.2 

Senada dengan apa yang di kemukakan oleh bapak Marodding bahwa:  

Saat acara duta resmi atau mappetuada itu pembicaraan Kembali dari 

pembicaraan awal kedua keluarga yang telah berbicara berdua atau disini 

disebut Acarita rua-rua bahwa apa saja yang akan dibawa pada hari H 

pernikahan terutama Kanre Anak dan Baku’puli kalau disini harus dilihat 

orang banyak pada hari H pernikahan.3  

 
2 Eda (54 tahun) masyarakat, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba, 22 Desember 2022 
3 Marodding (70 tahun) Kepala Rw Dusun Bilamporoa, Wawancara, Desa Bontotangnga 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 19 Desember 2022 
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3.  Pada H-7 Pernikahan  

Kanre Anak itu dibuat pada saat H-7 pernikahan, Kanre Anak terbuat dari 

bambu yang dianyam berbentuk kotak atau biasa disebut Balasuji yang akan diisi 

pisang, tebu, kelapa, gula merah, sepasang ayam, dan tunas pohon rumbiah. 

Pembuatan Kanre Anak dibantu oleh masyarakat sekitar kerena dikerjakan dalam 

waktu beberapa hari seperti yang dikemukakan oleh Bapak Syamsuryadi selaku 

masyarakat Desa Bontotanngnga bahwa:  

Pembuatan Kanre Anak itu memakan waktu 2 hari karena pembuatannya 

yang cukup rumit dan harus melibatkan beberapa masyarakat sekitar. 

Mereka datang membantu dengan sukarela, mulai dari pengambilan 

bambu, pengayaman Balasuji sampai pengisian Kanre Anak yang akan 

dibawa pada hari akad pernikahan.4 

Senada dengan yang dikemukakan oleh Bapak Asdar bahwa:  

pembuatan Balasuji itu tidak boleh sendiri dan harus dikerjakan oleh 

beberapa orang supaya cepat selesai, hal ini juga dapat mempererat tali 

silaturahmi masyarakat sekitar, karena masyarakat di sini itu sangat kental 

dengan yang mananya kerja sama atau gotong royong, saling membantu 

satu sama lain.5 

Berdasarkan pernyataan Bapak Syamsuryadi dan Bapak Asdar bahwa 

orang yang membuat Balasuji tidak terbatas mulai dari satu orang sampai puluhan 

orang, mereka membagi tugas dalam membuat anyaman Balasuji yaitu ada orang 

yang bertugas memotong-motong bambu, orang yang membelah menjadi 

beberapa bilah, orang yang bertugas meraut bambu sampai halus, dan orang yang 

membentuk atau menganyam Balasuji. Tetapi tugas diatas tidak selamanya 

berjalan sebagaimana mestinya tergantung dari seberapa besar pengalaman orang 

yang membuat Balasuji.  
 

4 Syamsuryadi (56 Tahun) masyarakat, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 21 Desember 2022 
5 Asdar (55 Tahun) Masyarakat, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba, 17 Desember 2022 
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Berbeda dengan proses pembuatan Baku’puli. Tempat Baku’puli itu 

terbuat dari daun Lontara yang dianyam berbentuk baskom atau orang konjo 

menyebutnya Tobang bakka (tempat besar yang berbentuk bulat). Tobang Bakka 

inilah yang nantinya akan diisi dengan Songkolo dan Dumpi Eja (kue merah). 

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Basse bahwa:  

Tempat Baku’puli itu disini di sebut Tobang bakka tempat khusus untuk 

pengisian Baku’puli, kalau disini mengisi Baku’puli itu harus memang 

menggunakan Tobang Bakka karna isinya harus penuh dan banyak. Isi dari 

Baku’puli itu Songkolo dan Dumpi eja (Kue merah). 6 

 

4. Pada H-4 Pernikahan 

pembuatan Dumpi Eja (Kue merah) dibuat pada H-4 pernikahan, Isi kedua 

dari Baku’puli yaitu Dumpi Eja, Dumpi Eja sendiri terbuat dari beras ketang dan 

beras biasa yang direndam 2 hari lalu di haluskan menjadi tepung, dan dicampur 

dengan gula merah, keluarga calon mempelai laki-laki kadang membuat Dumpi 

eja sebanyak 100 liter beras ketang yang dicampur dengan beras biasa, dan gula 

merah sebanyak 25 buah. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Satuhan Selaku 

masyarakat dan biasa menjadi jannang dalam pernikahan suku konjo di Desa 

Bontotangnga bahwa:  

Pembuatan Baku’puli itu banyak memakan waktu, Dumpi Eja itulah yang 

sangat memakan waktu karena dibuat pada saat H-4 pernikahan dan 

jumlah yang dibuat juga sangat banyak, jadi kadang memakan waktu 

pembuatan selama 1 hari full yang dibantu oleh masyarakat dengan cara 

dipanggil. Sedangkan Songkolo dibuat pada H-1 atau subuh dini hari pada 

hari H- pernikahan.7 

 
6 Basse (30 Tahun) Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 21 Desember 2022 
7 Eda (54 tahun) masyarakat, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba, 22 Desember 2022 
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Dumpi Eja biasa dibuat pada H-4 pernikahan yang dibantu oleh 

masyarakat atau kerabat keluarga calon mempelai laki-laki yang dipanggil dengan 

sengaja untuk membantu membuat Dumpi Eja yang pengerjaanya kadang 1 hari 

full karena jumlah yang dibuat sangat banyak.  

5. Pada H-1 pernikahan 

Isi pertama dari Baku’puli yaitu Songkolo, pembuatan Songkolo kadang di 

masak atau dibuat Ketika H-1 Pernikahan atau subuh dini hari pada Hari H 

mempelai laki-laki akan diantar kerumah calon mepelai wanita, keluarga calon 

mempelai laki-laki biasa memasak Songkolo sebanyak 50-65 liter beras ketang 

putih. 

6. Pada hari H pernikahan  

Pengisian Kanre Anak dan Baku’puli itu dilakukan pada hari H pernikahan 

atau hari dimana calon mempelai laki-laki akan diantar kerumah calon mempelai 

wanita, pengisian Kanre Anak diisi pada pagi hari dengan buah-buahan seperti 

kelapa, pisang, tebu, tunas pohon rumbiah, sepasang ayam, gula merah. Dan 

pengisian Baku’puli itu disi oleh 4 orang yang berhadapan dan yang ditengah itu 

adalah Tobang Bakka. Orang yang mengisi Baku’puli adalah orang yang kedua 

orang tuanya masih hidup dan tidak boleh apabila salah satu orang tuanya sudah 

meninggal. Seperti yang dikemukakan oleh ibu  Satuhan bahwa:  

Pengisian Baku’puli itu harus orang yang kedua orang tuanya masih hidup 

dan tidak boleh jika salah satu keluarganya sudah meninggal dan 

Baku’puli itu di isi sampai penuh dengan cara ditekan sampai penuh.8 

 
8 Satuhan (65 tahun) Ibu Rumah Tangga, Wawancara¸ Desa Bontotangnga Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 15 Desember 2022. 
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Kanre Anak dan Baku’puli inilah yang akan dibawa pada hari H 

pernikahan yang ditempatkan dalam Balasuji dan bakul atau Tobang yang ditutup 

dengan kain putih. Sebelum melakukan pernikahan maka semua persyaratan-

persyaratan yang sesuai adat dibawa bersamaan masuk ke dalam rumah calon 

mempelai wanita dan ketika salah satu dari persyaratan pernikahan tersebut tidak 

lengkap maka calon mempelai laki-laki tidak dipersilahkan masuk kerumah calon 

mempelai wanita untuk bersanding.  

Pendapat Bapak Marodding selaku Kepala RW Desa Bontotangnga bahwa 

Anggerang-ngerang merupakan suatu tradisi atau adat yang suda ada sejak 

dahulu, artiannya dalam suatu pernikahan di Desa Bontotangnga tanpa ada Kanre 

Anak dan Baku’puli maka pernikahan tidak akan sempurna, karena memang 

merupakan suatu tradisi dan adat yang sampai sekarang masi dipegang teguh oleh 

masyarakat Bontotangnga.  

Tradisi Kanre Anak dan Baku’puli memiliki kedudukan yang wajib dalam 

tradisi pernikahan di Desa Bontotangnga. Kanre Anak dan Baku’puli 

adalah simbol penghargaan atas calon mempelai wanita dengan 

keluarganya oleh calon mempelai pria.9 

 

Penting dan wajibnya tradisi Kanre Anak dan Baku’puli dalam rangkaian 

pernikahan di Desa Bontotangnga harus dipahami baik oleh keluarga mempelai 

pria, terutama bagi mereka yang bukan warga Desa Bontotangnga. Kanre Anak 

dan Baku’puli juga tidak bertentang dengan ajaran agama islam menurut salah 

satu informan Bapak Halodding yang mengungkapkan bahwa:  

Kanre Anak dan Baku’puli memang sangat memberatkan pihak mempelai 

laki-laki tetapi yang dinamakan tradisi atau adat yang telah diwariskan 

 
9 Marodding (70 tahun) Kepala Rw Dusun Bilamporoa, Wawancara, Desa Bontotangnga 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 19 Desember 2022  
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oleh nenek moyang terdahulu susah untuk dihilangkan, Karena Kanre 

Anak dan Baku’puli di Desa Bontotangnga tidak bertentangan dengan 

ajaran agama Islam, bahkan sampai sekarang ini tidak ada yang 

bertentangan dan melanggar tradisi Kanre Anak dan Baku’puli. Tidak ada 

salahnya membawa Kanre Anak dan Baku’puli karena sudah menjadi 

tradisi dan mempunyai makna tersendiri.10 

Kanre Anak dan Baku’puli menunjukkan bahwa salah satu tradisi yang 

tidak dapat dihilangkan sebab sudah menjadi simbol penghargaan bagi keluarga 

calon mempelai wanita, selain itu juga isi Kanre Anak dan Baku’puli memiliki 

makna tersendiri dan sakral.  

C. Bentuk dan Makna Simbolik Yang Terkandung Dalam Kanre Anak dan 

Baku’Puli Pada Pernikahan Suku Konjo di Desa Bontotangnga 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba  

Zaman semakin maju, pernikahan Suku Bugis-Makassar semakin beragam 

tergantung dimana pernikahan itu terjadi. Perkembangan teknologi sudah semakin 

modern saat ini, meskipun demikian tradisi turun menurun sulit untuk dihilangkan 

dalam tradisi pernikahan di Desa Bontotangnga.  

1. Bentuk dan Makna Kanre Anak  

Dari segi bentuk, Kanre Anak banyak digunakan oleh Suku Konjo yang 

bentuk tempatnya kotak yang terbuat dari bambu yang dianyam biasa disebut 

dengan Balasuji. Anyaman bambu ini memiliki nilai tersendiri pada masyarakat 

yaitu apabila anyaman 2 atau 2 susun itu untuk strata bahwa sedangkan anyaman 

3 atau 3 susun itu untuk strata atas yang kemudian menunjukkan bahwa pada saat 

pernikahan masyarakat bisa melihat kalau anyaman 2 bambu itu berarti dia strata 

bawa dan anyaman 3 bambu itu berarti starta atas dan isi dari Kanre Anak itu  

berupa buah-buahan seperti, pisang, kelapa, tebu, tunas pohon rumbiah, gula 

 
10 Halodding (68 tahun) Guru, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba, 17 Desember 2022  
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merah, dan sepasang ayam yang jumlah buah-buahannya tidak boleh genap harus 

ganjil paling banyak 3 dan paling sedikit 1.  

Adapun Kanre Anak yang berisi kelapa, pisang, gula merah, tunas pohon 

rumbiah, tebu, gula merah dan sepasang ayam memiliki makna masing-masing, 

menurut Bapak Asdar Selaku masyarakat Desa Bontotangnga makna yang 

terkandung dalam Kanre Anak   

1. Kaluku (Kelapa) merupakan dalam kehidupan berumah tangga kedua 

mempelai semakin lama semakin meninggi, seperti halnya pohon kelapa 

semakin tua semakin meninggi dan berbuah banyak. Artinya diharapkan 

keduanya sama-sama berusaha untuk menghasilkan penghidupan untuk 

mereka.  

2. Loka (Pisang) merupakan supaya dalam kehidupan berumah tangga 

mereka nanti mempunyai keturunan yang baik dan taat kepada kedua 

orang tuanya, seeperti halnya pohon pisang yang buahnya semakin lama 

semakin banyak dan tetap utuh dalam satu tandang.  

3. Golla Eja (Gula Merah) bermakna agar kehidupan berumah tangga kedua 

mempelai selalu manis dan tetap saling setia satu sama lain sampai maut 

memisahkan.  

4. Kaluku Lohe (Tunas Pohon Rumbiah) merupakan supaya kedua mempelai 

selalu hidup Bersama dalam satu atap seperti halnya pohon rumbiah yang 

memiliki daun yang lebat dan bisa dipakai untuk berlindung dan kedua 

mempelai dapat terhindar dari godaan-godaan untuk tidak mudah 
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terpengaruh dan menjaga keharmonisan kehidupan berumah tangga kedua 

mempelai.  

5. Sipasang Jangang (Sepasang Ayam) memiliki makna agar kedua 

mempelai selalu berpasang-pasangan dalam suka maupun duka.  

6. Tabbu (Tebu) adalah agar kedua mempelai memiliki kemantapan hati 

untuk membina keluarga dan harus dibarengi dengan tekad yang besar dan 

pikiran yang bijak.11 

Makna yang terkandung pada Kanre Anak di atas tidak jauh berbeda 

dengan pendapat informan Bapak Halodding mengungkapkan bahwa makna 

secara umum dari Kanre Anak adalah diharapkan tidak ada perselisihan antara 

kedua keluarga baik menceritakan kejelekan dan keburukan dari kedua orang tua 

masing-masing kedua mempelai dan tetap pada pendiriannya yang sudah siap dan 

matang dalam menjalin hubungan keluarga yang Sakinah mawaddah warahma. 

Bapak Halodding mengungkapkan bahwa:  

Kaluku (Kelapa) melambangkan kehidupan, loka (pisang) melambangkan 

memiliki keturunan yang baik, golla Eja (gula Merah) melambangkan 

kehidupan yang manis dan kenikmatan hidup, sipasang jangang (sepasang 

Ayam) melambagkan selalu bersama dalam suka maupun duka, kaluku 

lohe (tunas pohon rumbiah) melambangkan kehermonisan dan Tabbu 

(tebu) melambangkan kematantapan seorang laki-laki dalam berumah 

tangga. Sedangkan songkolo melambangkan bersatu dan Dumpi Eja atau 

Kue merah melambangkan kue yang manis dan diharapkan kedua 

mempelai saling mengasihi.12 

 

 
11 Asdar (55 Tahun) Masyarakat, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba, 17 Desember 2022  

 
12 Halodding (68 tahun) Guru, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba, 17 Desember 2022 
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2. Bentuk dan Makna Baku’puli  

Sedangkan Baku’puli yang menjadi syarat dalam pernikahan di Suku 

Konjo itu berbentuk bundar menyerupai baskom yang terbuat dari daun Lontara 

yang warnanya keabu-abuan, daun Lontara dianyam seperti baskom. Kemudian di 

isi dengan Kue Merah dan Songkolo, yang di isi sampai penuh dan ditutup dengan 

kain putih yang dijahit serapi mungkin. Kanre Anak dan Baku’puli itu adalah 

hadiah yang dipersembahkan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga 

mempelai wanita yang diserahkan pada hari akad pernikahan. Isi Kanre Anak dan 

Baku’puli memiliki makna masing-masing.  

Baku’puli yang isinya Kue merah dan Songkolo memiliki makna yang 

berbeda-beda mempersatukan perasaan yang manis agar terjalin keharmonisan 

dan mempererat rasa kasih sayang kedua mempelai. Berikut yang dikemukakan 

oleh Bapak Asdar:  

Isi Baku’puli yang berupa Songkolo dan Kue Merah memiliki arti makna 

yang berbeda-beda, Songkolo memiliki arti yang lengket sedangkang Kue 

Merah bermakna mempersatukan dan harmonis, jadi makna Baku’puli itu 

sendiri adalah mempersatukan yang manis dan mempererat rasa kasih 

sayang kedua mempelai. 13 

Baku’puli memiliki makna yang positif disetiap pernikahan yang ada, 

makna yang ditinjau dari isinya agar terjalin keharmonisan kedua mempelai saat 

menjalin kehidupan berumah tangga nantinya. Seperti Kue Merah dari bentuknya 

tersebut melambangkan bahwa keluarga yang bahagia dan harmonis. Semua orang 

menginginkan hubungan yang baik-baik saja, selalu harmonis, selalu romantis, 

 
13 Asdar (55 Tahun) Masyarakat, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba, 17 Desember 2022  
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saling memperat hubungan, Songkolo juga memiliki makna seperti lem yang 

saling memperat dan lengket diantara yang lain dalam hubungan suami istri.  

Makna Kanre Anak dan Baku’puli memiliki makna yang positif pada 

pernikahan di Desa Bontotangnga selain kedua mempelai ingin bersedia menjalin  

hubungan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah, tetap bersatu dalam 

hal suka maupun duka dan tidak ada perselisihan yang mengakibat hubungan 

rumah tangga kedua mempelai berpisah atau retak, tetap bersatu dalam 

menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga, saling memperat hubungan 

agar tetap harmonis dan romantis, dan rasa saling saying menyayangi. Berikut 

penjelasan informan Ibu Basse selaku masyarakat yang mengemukakan bahwa :  

Songkolo itu melambangkan persatuan atau bersatu sedangkan Dumpi Eja 

atau Kue merah melambangkan hal yang manis dan diharapkan kedua 

mempelai dapat saling mengasihi satu sama lain, jadi Baku’puli itu punya 

makna yang baik untuk kedua mempelai, itu mengapa Kanre Anak dan 

Baku’puli menjadi kewajiban karna memiliki makna yang baik untuk 

kedua mempelai14 

Berdasarkan pernyataan Ibu Basse diatas hampir senada dengan 

pernyataan Bapak Asdar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dari Kanre 

Anak dan Baku’puli agar terjadi keharmonisan rumah tangga nantinya, saling 

menyanyangi dan tetap harmonis sampai maut memisahkan,  

Wajibnya Kanre Anak dan Baku’puli dalam pernikahan di Desa 

Bontotangnga, harus dipahami baik oleh calon mempelai laki-laki, terutama bagi 

mereka yang bukan warga dari Desa Bontotangnga. Kanre Anak dan Baku’puli 

merupakan salah satu seserahan (Erang-erang). Kanre Anak sendiri terdiri dari 

 
14 Basse (30 Tahun) Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 21 Desember 2022  
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Balasuji yang isinya berupa buah-buahan yang ganjil, yaitu Kaluku (kelapa), 

Golla eja (gula merah), Loka (Pisang), Tabbu (tebu), Sipasang Jangang (sepasang 

ayam) dan Tunas Pohon Rumbiah. Dari semua bua-buahan tersebut merupakan 

syarat mutlak Kanre Anak. Sedangkan Baku’puli itu sendiri terdiri atas 2 bakul 

besar yang isinya Songkolo dan Dumpi Eja (kue merah) yang dibungkus dengan 

kain putih dan dijahit serapi mungkin.  

Seserahan merupakan budaya yang harus ada dalam acara pernikahan di 

Desa Bontotangnga, menurut Bapak Halodding selaku masyarakat dengan adanya 

Kanre Anak dan Baku’puli yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki merupakan 

suatu penghormatan dan penghargaan tersendiri bagi keluarga maupun kerabat 

mempelai wanita dan memang sudah menjadi tradisi yang masih dipegang teguh 

oleh masyarakat di Desa Bontotangnga, Bapak Halodding mengungkapkan 

bahwa:  

Kanre Anak dan Baku’puli bisa saja membatalkan suatu pernikahan hanya 

saja tidak dapat memenuhi permintaan bawaan dari pihak mempelai 

wanita. Kanre Anak dan Baku’puli inilah merupakan adat yang harus ada 

dalam pernikahan di Desa Bontotangnga, begitu dijunjung tingginya adat 

bawaan Kanre Anak dan Baku’puli ketika calon mempelai laki-laki dari 

luar Kabupaten Bulukumba tidak dapat membawa Kanre Anak dan 

Baku’puli maka keluarga dari pihak mempelai laki-laki dapat mengantinya 

berupa uang dan pihak dari mempelai wanita yang akan menyiapkannya.15  

 

Dari seluruh informasi diatas menunjukkan bahwa Kanre Anak dan 

Baku’puli tidak dapat dihilangkan karna telah menjadi kewajiban sebagai bentuk 

penghargaan keluarga mempelai laki-laki terhadap keluarga mempelai wanita dan 

memiliki makna tersendiri.  

 
15 Halodding (68 tahun) Guru, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba, 17 Desember 2022  
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D. Bentuk Kanre Anak dan Baku’Puli Berdasarkan Stratifikasi Sosial 

Pada Pernikahan Suku Konjo di Desa Bototangnga Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba 
 

Sistem stratifikasi sosial didalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan 

terlihat cukup ketat memegang adat istiadat yang berlaku, terutama dalam hal 

pelapisan sosialnya. Pelapisan social masyarakat yang tajam memang merupakan 

suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Sejak masa pra-islam 

masyarakat Sulawesi Selatan sudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat 

terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berekembang secara 

tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Stratifikasi sosial ini 

mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dan golongan bawah.  

Alasan lain masyarakat Desa Bontotangnga harus mengadakan pesta 

pernikahan adalah karena hal tersebut sangat berkaitan dengan status sosial 

mereka dalam masyarakat. Semakin meriah sebuah pesta pernikahan, semakin 

mempertinggi status sosial seseorang. Upacara pernikahan merupakan media bagi 

orang Bugis-Makassar untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat dengan 

menjalakan ritual-ritual serta mengenakan pakaian-pakaian, perhiasan, dan 

berbagai pernak-pernik tertentu sesuai dengan kedudukan sosial mereka dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta 

pernikahan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.  

Masyarakat Desa Bontotangnga pada umumnya mempunyai 

patokan/ukuran dalam memilih jodoh yang ideal. Ukuran yang dimaksud adalah 

penilian seseorang ditinjau dari segi keturunan, seperti pada umumnya masyarakat 

di daerah lain juga demikian, maka masyarakat Desa Bontotangnga mengenal 
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adanya stratifikasi sosial pada masyarakat yaitu yang keturunannya bangsawan 

dan orang yang berketurunan karaeng kedua hal tersebut turut berpengaruh dalam 

menentukan jodoh, artiannya harus dari sesama golongan.  

Terkait dengan Lembaga perkawinan, khususnya di kalangan Suku Bugis-

Makassar, tampaknya memegang peranan penting. Semakin luas jaringan 

keluarga, semakin luas pula pengaruh kelompok tersebut. Masyarakat Bugis-

Makassar memiliki sistem kemasyarakatan atau pelapisan sosial yang terbagi 

kedalam tiga tingkatan atau biasa disebut dengan sebutan “kasta”.  

1. Ana Karaeng  

Tingkatan kasta ini merupakan tingkatan kasta tertinggi dalam stratifikasi 

sosial masyarakat. Kasta ini merupakan kasta yang mempunyai hubungan 

sangat dekat dengan kalangan raja-raja yang mempunyai kekuasaan serta 

menguasai perekonomian dan pemerintahan.  

2. Tu Maradeka  

Kasta kedua ini dalam sistem kemasyarakatan Bugis-Makassar merupakan 

kumpulan masyarakat atau orang-orang yang merdeka (bukan budak atau 

ata). Pada umumnya masyarakat Bugis-Makassar mayoritas berstatus kasta 

kedua ini  

3. Ata 

Kasta ini merupakan kasta yang paling rendah dalam strata sosial 

masyarakat. Ata atau kasta ini adalah masyarakat yang merupakan budak atau 

abdi yang biasa diperintah oleh kasta pertama dan kedua. Pada umumnya 
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mereka menjadi budak lantaran tidak mampu membayar hutang, melanggar 

pantangan adat dan lain sebagainnya. 

Latar belakang terjadinya stratifikasi sosial pada masyarakat Bugis-

Makassar, tidak terlepas dari peranan tokoh-tokoh yang disebut dalam La Galigo 

dan berkesimpulan bahwa masyarakat Bugis-Makassar itu pada awalnya hanya 

terdiri dari dua lapisan dan lapisan Ata merupakan suatu perkembangan kemudian 

yang terjadi dalam jamaan perkembangan dari organisasi-organisasi pribumi di 

Sulawesi Selatan. Seiring dengan perkembangan zaman, pelapisan sosial paling 

bawah, yaitu Ata mulai hilang karena ada larangan dari pihak pemerintahan dan 

desakan agama. Begitu juga dengan Ana Karaeng serta Tu Maradeka secara 

perlahan turut hilang karena adanya desakan dan tuntutan perubahan.  

Pada zaman dahulu Baku’puli adalah berjumlah 4 tempat 2 tempat Kue 

Merah dan 2 tempat Songkolo. Ke 4 tempat ini biasa dibawakan kepada keluarga 

atau kerabat yang berketurunan bangsawan seperti Karaeng, andi dan lain 

sebagainnya yang dibawa Ketika ingin bertamu kepada keluarga atau kerabat 

calon mempelai wanita. Namun dari proses berjalannya waktu berubah hanya 2 

tempat saja yang dibawa supaya meringankan pihak keluarga calon mempelai 

laki-laki untuk tidak terlalu membawa isi Baku’puli dan dibawanya pun pas hari 

akad pernikahan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Syamsuryadi selaku 

masyarakat Desa Bontotangnga bahwa:  

Dulu itu Baku’puli terdiri atas 4 tempat yaitu 2 tempat Kue Merah dan 2 

tempat Songkolo dan itu hanya dibawa oleh keluarga yang berstatus 

Karaeng sedangkan yang bangsawan atau Ata tidak boleh menggunakan 

Baku’puli tapi sekarang sudah beda semua sudah bisa membawa Baku’puli 

dan sudah menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki untuk mebawanya, 

dan  tidak semua masyarakat yang ada di Bulukumba menggunakan adat 
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Baku’puli hanya sebagian daerah saja yaitu Herlang, Bontotiro dan 

Kajang. 16 

 

Berbeda dengan Kanre Anak bila dilihat dari stratifikasi sosialnya  terdapat 

pada bentuknya, pada masyarakat Konjo umumnya bentuk Kanre Anak itu 

berbentuk kotak yang terbuat dari bambu yang kemudian dianyam. Anyaman 

bambu ini memiliki nilai tersendiri pada masyarakat, anyaman bambu 2 itu untuk 

strata bawah (ata) sedangkan anyaman bambu 3 itu untuk strata atas (karaeng) 

kemudian menunjukkan bahwa pada saat terjadi pernikahan masyarakat dapat 

melihat bahwa apabila anyaman 2 bambu itu berarti dia keluarga biasa dan 

anyaman 3 bambu itu keluarga bangsawan atau karaeng. Seperti yang 

dikemukakan bapak Marodding bahwa:   

Kalau pada Kanre Anak itu yang membedakan antara keturunan karaeng 

sama keturunan biasa hanya pada bentuk Balasujinya saja kalau keturunan 

karaeng anyaman bambunya 3 susun atau memiliki tingkatan sedangkan 

ketururan biasa anyaman bambu 2 susun atau tidak memiliki tingkatan. 

Tetapi isi dari Kanre Anak antara keturunan karaeng sama keturunan biasa 

itu sama saja tidak ada yang membedakan.17 

Informan diatas menunjukkan bahwa stratifikasi sosial Kanre Anak dan 

Baku’puli adalah hanya pada Kanre Anak saja yang memiliki stratifikasi sosial 

sedangkan Baku’puli sudah tidak berlaku atau sudah tidak diterapkan lagi karena 

dianggap memberatkan mempelai laki-laki. Tetapi Kanre Anak dan Baku’puli 

sudah menjadi tradisi turun menurun yang menjadi kewajiban harus ada pada 

Pernikahan di Suku Konjo, terutama di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba.   

 
16 Syamsuryadi (56 Tahun) masyarakat, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan 

Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 21 Desember 2022  

 
17 Marodding (70 tahun) Kepala Rw Dusun Bilamporoa, Wawancara, Desa Bontotangnga 

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 19 Desember 2022 
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Kanre Anak dan Baku’puli ini dulu hanya digunakan oleh keturunan 

karaeng tetapi seiring berjalannya waktu semua orang wajib menggunakan atau 

membawa Kanre Anak dan Baku’puli sebagai bentuk seserahan atau erang-erang 

yang menjadi bentuk penghargaan keluarga calon mempelai laki-laki terhadap 

keluarga calon mempelai wanita. Seperti yang dikemukakan oleh bapak 

Halodding bahwa:  

Dulu itu tidak ada yang bisa bawa Kanre Anak dan Baku’puli kalau bukan 

keturunan karaeng, rumahnya juga tidak boleh dipasangkan Balli 

(anyaman yang dibuat dari bambu sebagai hiasan rumah dan pertanda 

bahwa ada pernikahan) kalau bukan keturunan karaeng. Tapi sekarang 

sudah bisa digunakan untuk semua orang yang membedakan itu hanya 

pada tempat Kanre Anak kalau karaeng 3 susun sedangkan orang biasa 1 

susun saja atau tidak ada tingkatangnya. Sedangkan Baku’puli itu dulu 

juga kalau karaeng 4 tempat kalau orang biasa 2 saja tapi sekarang semua 

rata 2 saja yang wajib dibawa supaya tidak meberatkan pihak mempelai 

laki-laki.18 

 

Kanre Anak dan Baku’puli sudah menjadi tradisi turun temurun yang ada 

dari zaman dulu sampai sekang ini, Kanre Anak dan Baku’puli adalah bentuk 

penghargaan oleh keluarga mempelai laki-laki  kepada keluarga mempelai wanita. 

Sudah menjadi kewajibab mempelai laki-laki membawa Kanre Anak dan 

Baku’puli. Jika tidak dapat membawa Kanre Anak dan Baku’puli maka keluarga 

mempelai laki-laki diberikan keringan berupa uang sebesar 5 juta rupiah dan 

keluarga mempelai wanita yang akan mempersiapkannya. Karena ini adalah adat 

yang harus ada pada pernikahan di Desa Bontotangnga.  

 

 
18 Halodding (68 tahun) Guru, Wawancara, Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba, 17 Desember 2022 
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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab terdahulu, maka peneliti 

menarik kesimpulan:  

1. Proses pelaksanaan Kanre Anak dan Baku’puli pada pernikahan Suku 

Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

dimulai pada saat lamaran kedua keluarga inti membahas atau 

membicarakan mengenai Kanre Anak dan Baku’puli yang akan dibawa 

oleh keluarga calon mempelai laki-laki ketika hari akad pernikahan. Pada 

saat mappetuada membicarakan secara resmi bahwa keluarga mempelai 

laki-laki menyanggupi membawa Kanre Anak dan Baku’puli. Pada H-7 

pernikahan pembuatan Balasuji atau tempat Kanre Anak, pada H-4 

pembuatan Dumpi Eja (kue merah) isi dari Baku’puli, pada H-1 

pernikahan pembuatan Songkolo dan pada hari H pernikahan Pengisian 

Kanre Anak dan Baku’puli.yang akan dibawa kerumah calon mempelai 

perempuan.  

2. Bentuk dan makna Kanre Anak dan Baku’puli pada pernikahan Suku 

Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba 

adalah dari segi bentuk, Kanre Anak banyak digunakan oleh Suku Konjo 

yang bentuk tempatnya kotak yang terbuat dari bambu yang dianyam biasa 

disebut dengan Balasuji, Sedangkan Baku’puli yang menjadi syarat dalam 

pernikahan di Suku Konjo itu berbentuk bundar menyerupai baskom yan 
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terbuat dari daun Lontara yang warnanya keabu-abuan, daun Lontara 

dianyam seperti baskom. Makna Kanre Anak dan Baku’puli adalah sebagai 

bentuk hadiah atau penghargaan dari mempelai laki-laki untuk mempelai 

perempuan, Adapun Kanre Anak dan Baku’puli selain merupakan tradisi 

atau adat juga mempunyai makna tersendiri disetiap isinya agar bisa saling 

menyayangi, saling menghargai, dan saling menjaga keutuhan rumah 

tangganya.  

3. Hubungan Kanre Anak dan Baku’puli terhadap stratifikasi sosial pada 

pernikahan Suku Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba adalah Sistem stratifikasi sosial didalam kehidupan 

masyarakat Sulawesi Selatan terlihat cukup ketat memegang adat istiadat 

yang berlaku, terutama dalam hal pelapisan sosialnya. stratifikasi sosial 

Kanre Anak dan Baku’puli adalah hanya Kanre Anak saja yang memiliki 

stratifikasi sosial sedangkan Baku’puli sudah tidak berlaku atau sudah 

tidak diterapkan lagi karena dianggap memberatkan mempelai laki-laki. 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan 

masyarakat tetap mempertahankan kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek 

moyangnya untuk merawat dan melestarikan kebudayaan Suku Konjo dengan 

cara menghormati dan menghargai budaya tersebut.  
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Gambar 1 wawancara Bersama Bapak Halodding selaku masyarakat Desa 

Bontotangnga, 17 Desember 2022 

 

Gambar 2 wawancara bersama Bapak Marodding selaku ketua RW Desa 

Bontotangnga 19 Desember 2022 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 wawancara Bersama Bapak Asdar selaku masyarakat Desa 

Bontotangnga 17 Desember 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 wawancara bersama Ibu Satuhan selaku masyarakat Desa Bontotangnga 

dan Jannang dalam pernikahan 15 Desember 2022 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 wawancara bersama Bapak Syamsuryadi selaku masyarakat Desa 

Bontotangnga 21 Desember 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 wawancara bersama Ibu Basse Selaku masyarakat Desa Bontotangnga 

21 Desember 2022 



 

 
 

 

 

Gambar 7 wawancara bersama ibu Eda selaku masyarakat Desa Bontotangnga  

22 Desember 2022 

 

Gambar 8 isi Kanre Anak  

8 Desember 2022 



 

 
 

 

 

Gambar 9 bentuk dan Isi Kanre Anak  

8 Desember 2022 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 proses pengisian Baku’puli  

7 Desember 2022 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 proses pembungkusan Baku’puli  

7 Desember 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lampiran pedoman wawancara  

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGARUH KANRE ANAK DAN 

BAKU’ PULI TERHADAP PERNIKAHAN SUKU KONJO DI DESA 

BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN 

BULUKUMBA 

 

1. Data Pribadi  

Nama:     : 

Alamat    : 

Jumlah Anggota Keluarga : 

Pendidikan    : 

 

1. Bagaimana proses pelaksanaan kanre anak dan baku’puli terhadap 

pernikahan Suku Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba  

2. Bagaimana bentuk dan makna simbolik kanre anak dan baku’puli terhadap 

pernikahan Suku Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba  

3. Apa hubungan kanre anak dan Baku’puli terhadap stratifikasi sosial pada 

42 pernikahan Suku Konjo di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba  

4. Mengapa kanre anak dan Baku’puli sangat berpengaruh pada pernikahan 

Suku Konjo di Desa Bontotangnga 

5. Mengapa kanre anak dan baku’puli menjadi syarat utama pada pernikahan 

Suku Konjo di Desa Bontotangnga 

6. Apa makna dari songkolo dan dumpi eja? 

7. Bagaimana perbedaan penyajian kanre anak dan baku’puli terhadap 

karaeng dan masyarakat biasa? 

8. Siapa saja yang mempersiapkan kanre anak dan baku’puli? 

9. Apa saja yang dipersiapkan pada saat pembuatan kanre anak dan 

baku’puli?  
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