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ABSTRAK 

Nama   : NURUL HIJRAWATI 

NIM   : 40200119075 

Judul Skripsi : Nilai Budaya Islam dalam Syair Pakkiok Bunting pada 

Acara Pernikahan di Lingkungan Tarantang 

Kelurahan Tubajeng Kabupaten Gowa 

Penelitian ini berfokus pada Nilai Budaya Islam Dalam Syair Pakkiok 
Bunting Pada Acara Pernikahan di Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng 
Kabupaten Gowa. Dari fokus tersebut maka dapat ditetapkan tujuan penulisannya 
yaitu: 1) Untuk Mendeksripsikan Sejarah Munculnya Syair Pakkiok Bunting, 2) 
Untuk Menganalisis teks dari Syair Pakkiok Bunting, 3) Untuk menganalisis Nilai 
Budaya Islam dalam Syair Pakkiok Bunting pada Acara Pernikahan di 
Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan Sejarah, pendekatan Antropologi, pendekatan Sosiologi 
dan Agama. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer 
yang meliputi tokoh agama/adat dan beberapa tokoh masyarakat setempat, dan 
sumber data sekunder yang meliputi buku, jurnal, atau bukti catatan laporan 
historis, yang telah tersusun dalam arsip dan internet yang relevan dengan 
masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi dan perekaman. Kemudian teknik pengelolaan dan 
analisis data yang digunakan ada tiga tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pakkiok bunting di 
Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kabupaten Gowa ini sudah ada sejak 
dahulu bahkan sebelum kedatangan Islam di kabupaten Gowa, dan menjadi salah 
satu media penyebaran Islam pada saat itu. Dalam syair pakkiok bunting ini 
berisikan gambaran awal pertemuan antara laki-laki dan perempuan serta pesan-
pesan dan doa-doa orang terdahulu tentang bagaimana membina rumah tangga 
yang baik sesuai ajaran Islam. Syair pakkiok bunting memiliki nilai atau makna 
yang sangat sakral, karena di dalam syair pakkiok bunting terdapat pesan-pesan 
dari leluhur kita dan juga tidak sembarangan orang yang bisa membawakannya 
melainkan hanya seorang panrita (pemangku adat) dan orang yang sudah 
berpengalaman dalam membina rumah tangga. Adapun nilai-nilai Islam yang 
terkandung di dalam tradisi pakkiok bunting yakni nilai persaudaraan. Terdapat 
pula beberapa nilai-nilai budaya Islam yang terkandung di dalam syair pakkiok 
bunting yaitu nilai tanggung jawab, nilai kesucian, nilai keterbukaan, nilai 
kesederhanaan dan nilai estetika. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah untuk menjaga dan melestarikan 

kebudayaan lokal khususnya pakkiok bunting maka pemerintah di Kabupaten 

Gowa harus tetap meningkatkan kepeduliannya terhadap pentingnya menjaga dan 

mempertahankan kebudayaan lokal yang sesuai dengan ajaran Islam. Diharapkan 

bagi generasi penerus agar bisa tetap mempertahankan budaya lokal yang ada 

serta masyarakat juga harus mendukung generasi muda untuk melestarikan 

budaya lokal salah satunya tradisi pakkiok bunting agar tradisi ini tidak 

terlupakan.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberagaman dalam budaya Indonesia tercermin dalam berbagai 

kebudayaan lokal yang berkembang di masyarakat. Keberagaman tersebut tidak 

muncul begitu saja, melainkan karena adanya pengaruh-pengaruh yang timbul dan 

tumbuh di masyarakat, sehingga membentuk suatu kebudayaan tersebut. 

Perkembangan budaya lokal di setiap daerah tentu memiliki peran yang penting 

dalam meningkatkan semangat nasionalisme, karena budaya lokal tersebut 

mengandung nilai-nilai sosial masyarakat. 

Setiap daerah di Indonesia memiliki keaneka ragaman bahasa, suku, 

budaya, adat istiadat yang di dalamnya mengandung nilai seni yang tinggi. Nilai 

seni dalam sistem kebudayaan Indonesia memiliki karakteristik tersendiri sebagai 

perwujudan identitas budaya daerah. Keanekaragaman tersebut menjadi hal yang 

sangat bernilai terlebih di era globalisasi, sebab sebagian pengaruhnya dapat 

mengikis kebudayaan bahkan sampai hilangnya nilai-nilai dan norma-norma 

dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga dan 

melestarikan adat istiadat tersebut. 

Pada era globalisasi yang penuh dengan hal-hal yang bersifat modern, 

masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang mampu mempertahankan adat 

istiadatnya. Biasanya, kelompok-kelompok masyarakat itu disebut masyarakat 

adat, yakni tipe masyarakat yang mempunyai aturan dan gaya hidup yang berbeda 

dengan masyarakat pada umumnya. Dalam masyarakat ini, hukum yang 

mengikatnya ialah hukum adat yang mengatur kehidupan bersama di dalam suatu 
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kampung adat. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat sesuai dengan 

nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan mereka.
1
 

Kebudayaan dan manusia tidak bisa terpisahkan tetapi saling berkaitan. 

Tanpa adanya kebudayaan manusia akan sulit untuk maju dan berkembang 

begitupun sebaliknya, kebudayaan tidak akan ada jika manusia tidak mempunyai 

akal. Berdasarkan kebiasaan dan juga pengalaman kelompok masyarakat maka 

terciptalah suatu kebudayaan, untuk menerapkan dan meneruskan kebudayaan 

secara turun-temurun maka dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang sangat 

penting. 

Kebudayaan adalah wujud dari kerja keras dan ketekunan suatu 

kelompok masyarakat dalam menciptakan kemajuan bangsa. Kebudayaan yang 

menjadikan suatu masyarakat memandang lingkungan hidupnya dengan penuh 

makna, masyarakat memila-mila anggotanya ke dalam beberapa kelompok 

berdasarkan golongannya. Penggolongan yang dimaksud ialah tingkat dan lapisan 

sosial dalam suatu masyarakat. Setiap tingkatan, golongan dan derajat dalam 

masyarakat dapat dibedakan oleh sistem dan simbol yang ada dalam masyarakat 

tersebut. Maka dari itu lingkungan masyarakat yang realistis mudah diatur dengan 

peraturan yang ada sehingga kehidupan memiliki makna dan tujuan yang jelas.
2
 

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu, “buddhayah” 

merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang memiliki arti budi atau akal. 

Jadi, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi 

atau akal. Pada dasarnya, definisi dari kebudayaan itu sendiri adalah proses 

adaptasi, karna ada pendapat yang mengatakan bahwa konsepsi tentang 

kebudayaan adalah sebagai adaptasi terhadap lingkungan mereka. Sementara itu, 

                                                           

1
 Fatih Sukamdani Saputro, Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Masyarakat 

Kampung Benda Kerep Kota Cirebon Tahun 1980-2000, 2017 

2
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: Universitas, 1969), h. 77-78. 
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keanekaragaman budaya tentu saja disebabkan oleh faktor lingkungan tempat 

mereka tinggal itu berbeda-beda. Dikatakan pula, faktor lain penyebab 

keanekaragaman kebudayaan salah satunya disebabkan oleh faktor sakralitas. 

 Sakral merupakan suatu hal yang lebih mudah dirasakan daripada 

dilukiskan. Bilamana terdapat suatu anggapan bahwa suatu benda sakral tersebut 

mengandung zat yang suci, dan di dalamnya mengandung pengertian misteri yang 

mengerikan tetapi mengagungkan. Di dalam masyarakat, terdapat pandangan yang 

berbeda-beda mengenai mana benda yang suci, dan benda yang biasa, atau yang 

sering dikemukakan orang benda sakral dengan profan.
3
 

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam tahapan 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pernikahan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar proses dan rangkaian 

pernikahan dapat berlangsung khidmat dan lancar. Tidak jarang biaya besar 

digelontorkan demi sukses dan meriahnya sebuah pesta pernikahan. Pelaksanaan 

perkawinan dengan mengusung adat suku tertentu menjadi salah satu pilihan bagi 

pihak yang akan menyelenggarakan pernikahan. Dalam pelaksanaan adat selalu 

dijumpai berbagai tahapan pernikahan yang berbeda-beda antara suku satu dengan 

yang lainnya. Perbedaan tersebut menunjukkan keunikan dan kekhasan masing-

masing suku yang sekaligus menjadi keberagaman budaya yang selalu menarik 

untuk ditelisik lebih dalam.
4
 

Ritual atau upacara yang dilakukan secara adat dan tradisi dalam 

masyarakat merupakan kegiatan yang didasari dengan keyakinan, karena di dalam 

kegiatan itu diyakini sebagai suatu peristiwa di mana masyarakat atau pun 

sekelompok orang di situ dapat melihat dan merasakan kesan “sakral”. Nilai 

                                                           

3
Zakiah Darajat, Perbandingan Agama, (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), H. 167-168. 

4
Nur Samsi Agus, Tradisi Pakkiok Bunting Pada adat Pernikahan Di Desa Kanjilo 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 2022, h. 2-3. 
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sakralitas mampu mempengaruhi situasi di sekitarnya, mesalnya peristiwa ritual 

pernikahan. Kondisi semacam itu dalam masyarakat telah menjadi tradisi budaya 

yang diyakini, dan dilakukan bahkan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. 

Dalam hal ini, penulis berusaha mengkaji tentang suatu kebudayaan yang ada di 

Sulawesi Selatan, tepatnya di Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng 

Kabupaten Gowa yakni kebudayaan pakkiok bunting. 

Pakkiok bunting adalah salah satu bentuk kebudayaan daerah yang 

terdapat pada tradisi pernikahan masyarakat. Tradisi ini dilakukan pada saat 

pernikahan, dimana seseorang melangsungkan syair pakkiok bunting kepada calon 

pengantin pria sebagai ajakan panggilan memasuki rumah calon pengantin wanita. 

Syair pakkiok bunting adalah syair yang dilantungkan oleh seorang 

pakkiok bunting pada acara simorong/naikmi kalenna (pengantin pria diantar ke 

rumah pengantin perempuan).
5
 Jadi, disini penulis dapat mengungkapkan bahwa 

pakkiok bunting bukan hanya diartikan sebagai syair. Pesan yang terkandung 

dalam syair ini sangatlah banyak, memiliki nilai seni tinggi serta makna yang 

terdengar sakral.  

Dalam acara pernikahan, tentunya terdapat tradisi serta adat yang 

berlaku selama dilangsungkannya pernikahan yang sakral ini, seperti tradisi 

pakkiok bunting  yang memiliki nilai islami serta makna sakral. Seperti yang 

diketahui oleh penulis, makna dari syair tersebut berisi tentang pappasang turiolo 

(dalam bahasa makassar) yang jika diartikan dalam bahasa indonesia ialah “pesan 

leluhur” untuk kedua mempelai sebelum menjalankan kehidupan rumah tangga. 

Secara tidak langsung syair ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara 

bersikap kepada calon mertua, mencintai pasangan serta memenuhi tanggung 

jawab setelah menikah, tentu saja hal ini mengandug nilai-nilai yang islami.  

                                                           

5
Rahmawati. Pakkiok Bunting Dalam Adat Perkawinan Suku Makassar di Gowa: Kajian 

Nilai Budaya, Kandai. 2014, h. 94. 
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Syair pakkiok bunting menjadi salah satu bentuk interaksi antara 

keluarga mempelai wanita yang diwakili oleh penutur pakkiok bunting dengan 

keluarga mempelai pria. Dalam interaksi tersebut terjadi komunikasi penyampaian 

nilai-nilai kehidupan yang sangat penting dalam membina rumah tangga. Nilai-

nilai tersebut tidak hanya berguna dalam pembinaan sikap dan perilaku bagi 

pengantin baru tapi juga penting dipahami oleh seluruh masyarakat yang hadir 

dalam acara tersebut.  

Saat ini syair pakkiok bunting kian terpinggirkan. Orang yang bisa 

penutur syair pakkiok bunting sangat terbatas sehingga masyarakat yang berhajat 

sering kesulitan untuk menghadirkan seorang pakkiok bunting di lokasi hajatan. 

Keadaan ini sangat memprihatinkan karna potensi hilangnya salah satu kekayaan 

budaya ini semakin besar. 
6
 

Lingkungan Tarantang kelurahan Tubajeng merupakan salah satu daerah 

di kecamatan Bajeng kabupaten Gowa yang masih memiliki banyak kebudayaan 

lokal yang mencerminkan sikap dan perilaku hidup masyarakat yang masih 

bertahan hingga saat ini, salah satunya yaitu tradisi pakkiok bunting pada adat 

pernikahan. 

Melihat fenomena budaya sekarang, telah banyak tradisi kebudayaan 

yang ditinggalkan bahkan sampai dilupakan. Salah satunya tradisi pakkiok bunting 

ini. Karena perkembangan zaman semakin modern dan maju, banyak masyarakat 

yang melangsungkan tradisi pernikahan secara praktis dan cepat. Padahal jika 

mendengar dan menyimak maknanya terdapat pesan-pesan dari syair tersebut 

yang mengandung nilai kebaikan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas mendorong peneliti untuk mengkaji 

syair Pakkiok Bunting dengan tema “Nilai Budaya Islam Dalam Syair Pakkiok 
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Bunting Pada Acara Pernikahan di Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng 

Kabupaten Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berusaha menerapkan 

pokok permasalahan bagaimana nilai budaya Islam dalam syair pakkiok bunting 

pada acara pernikahan di Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kabupaten 

Gowa. Adapun permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah sejarah munculnya syair pakkiok bunting? 

2. Bagaimanakah teks syair pakkiok bunting? 

3. Bagaimanakah nilai budaya Islam terhadap sakralitas syair pakkiok 

bunting pada acara pernikahan di Lingkungan Tarantang Kelurahan 

Tubajeng Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat di tetapkan tujuan penulisannya 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitan 

a. Untuk mendeskripsikan sejarah munculnya syair pakkiok bunting. 

b. Untuk menganalisis teks dari syair pakkiok bunting. 

c. Untuk menganalisis nilai budaya Islam terhadap sakralitas syair pakkiok 

bunting pada acara pernikahan di Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng 

Kabupaten Gowa. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang studi analisis terhadap sastra Indonesia dimana nilai-nilai kebudayaan 

lokal yang ada di Indonesia mulai terlupakan. 
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b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau pemahaman baru 

yang mendalam tentang kearifan lokal khususnya dalam syair pakkiok buntig 

pada acara pernikahan. 

D.  Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Tulisan ini berjudul “Nilai Budaya Islam Dalam Syair Pakkiok Bunting 

Pada Acara Pernikahan di Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng 

Kabupaten Gowa. Adapun fokus dari penelitian ini adalah nilai budaya Islam 

dalam syair Pakkiok Bunting pada acara pernikahan di Lingkungan Tarantang 

Kelurahan Tubajeng Kabupaten Gowa. Sebelum pembahasan fokus, terlebih 

dahulu akan dibahas mengenai asal ususl tradisi pakkiok bunting, sakralitas syair 

pakkiok bunting, perubahan tradisi pakkiok bunting dari masa ke masa dan 

pendukung kebudayaan tradisi pakkiok bunting pada masyarakat di lingkungan 

Tarantang. Segala pembahasan fokus, maka akan dibahas juga berkaitan dengan 

nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi pakkiok bunting baik itu nilai 

tanggung jawab, kesucisn, keterbukaan, nilai kesederhanaan dan nilai estetika. 

2.  Deskripsi Fokus 

Fokus dari penelitian ini menjelaskan tentang nilai budaya Islam dalam 

Syair pakkiok bunting di Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kabupaten 

Gowa, serta nilai-nilai sejarah dan teks syair pakkiok bunting. Maka dari itu untuk 

memperjelas judul penelitian ini, peneliti menjabarkan beberapa pengertian 

diantaranya: 

1. Syair pakkiok bunting merupakan salah satu tradisi yang digunakan dalam 

prosesi penyambutan pengantin dalam suku Makassar. Ketika mempelai pria 

beserta rombongan tiba di rumah mempelai wanita. Syair pakkiok bunting 
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memiliki nilai seni yang tinggi, karna syair ini mengandung pesan amanat dari 

orang tua terdahulu (leluhur). 

2. Agama dan kebudayaan dapat saling memengaruhi sebab keduanya adalah 

nilai dan simbol. Agama adalah simbol ketaatan kepada Tuhan. Demikian pula 

kebudayaan, agar manusia dapat hidup di lingkungannya.
7
 

3. Arti kata kesakralan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

perihal (keadaan) sakral; kesucian. 

4. Kata adat berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Pendapat lain 

mengatakan bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sangsekerta „a‟ 

(berarti bukan) dan „dato‟ (yang artinya sifat kebendaan). Maka adat 

sebenarnya berarti sifat immaterial: artinya adat menyangkut hal-hal yang 

berkaita dengan sistem kepercayaan.
8
 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah usaha dari seorang peneliti dalam mengumpulkan 

hasil bacaannya terkait dengan masalah yang ada atau objek permasalahan yang 

akan diteliti. Jika dilihat dari pengertiannya, tinjauan pustaka merupakan salah 

satu aspek yang harus terpenuhi dalam suatu penulisan skripsi maupun penulisan 

karya tulis ilmiah lainnya. Tinjauan pustaka biasa juga disebut dengan penelitian 

terdahulu yang tidak dapat dipisahkan dari bab pendahuluan. Adapun literatur 

yang dapat membantu dalam objek penelitian ini adalah: 

1. Artikel yang ditulis oleh Rahmawati, pada Jurnal “Pakkiok Bunting Dalam 

Adat Perkawinan Suku Makassar di Gowa: Kajian Nilai Budaya”. Artikel ini 

membahas tentang nilai budaya Pakkiok Bunting dalam adat pernikahan suku 
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Makassar di Gowa. Fokus penelitian pada artikel ini adalah bentuk dan juga 

nilai yang terkandung dalam syair Pakkiok Bunting, dengan tujuan untuk 

menggambarkan bentuk serta menganalisis nilai-nilai kebudayaan dalam syair 

tersebut. 

Dengan adanya Artikel ini, telah menjadi salah satu rujukan bagi penilis dalam 

penelitiannya. Artikel tersebut tertulis bahwa nilai dari syair Pakkiok Bunting 

digambarkan sebagai wujud dari ikatan janji suci pernikahan, kebahagiaan 

dari kedua belah pihak serta rasa tanggung jawab seorang suami terhadap 

istrinya. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni, pada Jurnal “Kajian Statistika Dalam 

Syair Pakkiok Bunting di Kabupaten Gowa”. Artikel ini membahas tentang 

penggunaaan bahasa dan gaya bahasa yang dipkai dalam syair Pakkik Bunting. 

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni mengemukakan bahwa “masih 

banyak jenis gaya bahasa yang tidak digunakan dala syair Pakkiok Bunting 

mengandung makna dan nilai-nilai yang bertujuan untuk memberikan nasihat 

kepada kedua mempelai agar dapat membina keluarga zakinah, mawaddah 

dan warahma serta tidak mempertentangkan apapun”.
9
 

3. Artikel oleh Nurdien Harry Kistanto, pada Jurnal “Tentang Konsep 

Kebudayaan”. Judul ini menyinggung tentang manusia dan kebudayaan, 

bahwa kedua hal ini tidak dapat terpisahkan. Masyarakat sebagai makhluk 

yang berakal akan bersama-sama menciptakan, melahirkan, membangun dan 

mengembangkan kebudayaan sebagai bentuk menyusun tatanan kehidupan. 

Jika manusia tanpa kebudayaan maka masyarakat akan sulit untuk 

berkembang, begitupun sebaliknya. 
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Jika manusia sadar tehadap pengalaman yang telah didapatkannya maka hal 

tersebut akan mendorong mereka untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang 

baru dan unik, mampu menciptakan definisi bahkan teori yang kemudian 

menyatu, lalu terbentuklah pengertian dari kebudayaan itu sendiri. 

4. Artikel yang ditulis oleh Sitti Auliah Insani dan Ida Sartika Amnur, pada 

Jurnal “Analisis Pendekatan Semantik Pada Syair Pakkiok Bunting 

Makassar”. Jika seseorang ingin menggambarkan makna dari syair Pakkiok 

Bunting Makassar maka langkah-langkah yang harus diterapkan adalah 

memperlihatkan bentuk dan juga wujud dari syair Pakkiok Bunting. 

Kemudian, langkah selanjutnya dengan menganalisis makna dari syair 

tersebut. Setiap kalimat yang tertulis dalam syair tersebut perlu dikemukakan 

beserta dengan penjelasan yang akan memperkuat kebenaran analisis 

peneliti.
10

 

Fokus dari penelitian yang telah dikemukakan oleh Siti Aulia Insani dan Ida 

Sartika Amnar dalam artikel mereka adalah mendeskripsikan teori-teori 

semantic pada syair Pakkiok Bunting Makassar. 

5. Skripsi oleh Hetti Irdayani, dalam pengertiannya yang berjudul”Makna Syair 

Pakkiok Bunting Sebagai Suatu Kearifan Lokal Suku Makassar”. Skripsi ini 

membahas tentang sastra, budaya pernikahan suku Makassar serta makna yang 

terkandung dalam syair Pakkiok Bunting tersebut. 

Skripsi yang telah ditulis oleh Hetti Irdayani mengemukakan bahwa syiar 

Pakkiok Bunting ini adalah salah satu bentuk komunkasi atau cara berinteraksi 

antara penutur Pakkiok Bunting (seseorang yang menuturkan syair tersebut 

sebagai perwakilan dari keluarga pengantin). Interaksi ini dilakukan agar nilai-

nilai dari syair tersebut tersampaikan dengan baik dan penuh makna. 
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Adapun fokus penelitian dari skripsi yang telah ditulis oleh Hetti Irdayani 

adalah memperkenalkan tujuh jenis makna yang terdapat dalam syar Pakkiok 

Buntig serta menjelaskan setiap kata atau kalimat dari syair Pakkiok Bunting 

tersebut. 

6. Skripsi Yulianti, dengan judul “Kegiatan Budaya di Balla Lompoa Galesong 

Selatan Kabupaten Takalar”. Skripsi ini membahas tentang kegiatan 

kebudayaan yang terjadi di Galesong selatan, Kabupaten Takalar. Skripsi ini 

juga membahas pengertian kebudayaan, maka dari itu penulis di sini 

menjadikan skripsi Yulianti sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini. 

Dengan adanya keenam penelitian terdahulu di atas, terlihat jelas bahwa 

masing-masing penulis membahas tentang tradisi yang ada di tempat mereka. 

Sedangkan penulis dalam penelitiannya kali ini membahas tentang nilai budaya 

Islam dalam syair pakkiok bunting pada acara pernikahan masyarakat di 

Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kabupaten Gowa  

Terjadi akulturasi di dalam tradisi ini, yaitu perpaduan antara budaya lama 

dengan budaya yang baru tanpa harus meninggalkan budaya yang lama. Oleh 

karena itu, dengan adanya perbedaan dari penelitian terdahulu menciptakan 

makna yang berbeda, karena setiap masyarakat memiliki persepsinya masing-

masing mengenai tradisi tersebut. 



12 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Morfologi Syair 

1. Pengertian Syair 

Syair merupakan salah satu cabang sastra Arab yang amat menonjol di 

kalangan masyarakat Arab sejak zaman jahiliyah. Penyair begitu dihargai, 

disanjung dan mendapat kedudukan istimewa dikalangan masyarakat Arab. Syair 

adalah rangkaian kata-kata yang mengandung wazan dan qafiah yang 

menggambarkan suatu idea. 
11

 

Menurut al-Qadi al-Jurjaniy, syair adalah salah satu ilmu 

pengetahuanbangsaArab. Di dalamnya terkandung unsur-unsur ciptaan dan 

kepintaranyang menjadi teras kepada bangsa Arab (Ahmad al-Syab 1964,296). 

Qudamahbin Ja'far pula mendefinisikan syair sebagai satu rangkaiaan kata-kata 

yangmengandungi wzandan qafiah yang menggambarkan sesuatu idea 

(Muhammad Mandur t.th., 297). Sementara Stodman, seorang pengkaji 

sasteradari barat menyatakan syair ialah bahasa imaginasi yang mempunyai 

iramayang dilahirkan dari makna dan idea (Ahmad al-Syab 1964,297). 

Sementarasyair Islam pula ialah sejenis syair yang dicipta pada zaman islam dan 

banyakterpengaruh dengan keindahan gaya bahasa al-Quran. Syair Idam 

tidakmenerima sebarang bentuk atau unsur jahiliah yang bertentangan 

denganIslam seperti syair cinta, syair puji-pujian yang melampau, menyeru 

kepadakekufuran dan sebagainya yang bertentangan. Islam hanya menerima 

syairyang selari dengan kehendak Islam (al-Jundiy t.th.' 152). 
12

 

                                                           

11
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Perkembangan puisi atau syair dari zaman ke zaman terus berkembang 

sejak zaman Jahiliyah sampai sekarang dengan corak dan macamnya, bukanhanya 

dinegeri Arab saja tapi diseluruh negara di dunia ini mengenal akanpuisi dengan 

berbagai macam ragam dan bahasa. Di indonesia misalnnya, adapuisi perjuangan, 

puisi sejarah, puisi pendidikan, puisi romantis, bahkantentang pusi percintaan 

yang marak dilantunkan dalam lagu-lagu, baik lagu-lagu pop, dangdut, 

keroncong, kasidah, nasyid-nasyid islami ataupun lainnya. Sejak zaman pra Islam, 

menulis dan melantunkan syair di tanah Arab sudahmenjadi rutinitas masyarakat 

pada saat itu. Keahlian bahasa bangsa Arab yangsangat tinggi, berperan penting 

dalam proses perkembangan syair.
13

 

2. Jenis-jenis Syair 

Dalam kutipan buku yang berjudul Membina Kompetensi Berbahasa dan 

Bersastra Indonesia, syair dibagi menjadi lima kelompok menurut isinya yaitu: 

a. Syair Panji  

Berisi atau bercerita tentang keadaan yang terjadi dalam istana (kerajaan), 

keadaan orang-orang yang ada atau berasal dari dalam istana. Contohnya “Syair 

Ken Tambuhan” yang menceritakan tentang seorang putri bertama Ken Tambuhan 

yang dijadikan persembahan untuk Ratu Kauripan. 

b. Syair Romantis  

Berisi tentang percintaan, pelipur lara, dan cerita rakyat. Contohnya adalah 

“Syair Bidasari” yang menceritakan seorang putri raja yang dibuang lalu dicari 

oleh Putra Bangsawan, yaitu saudaranya untuk bertemu kembali dengan ibunya. 

Mereka kembali bertemu dan Bidasari memaafkan dosa ibunya yang 

membuangnya. Ibu Bidasari menyesali perbuatannya.  
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14  

 
 

c.  Syair Kiasan  

Berisi kisah percintaan antara ikan, burung, bunga, atau buah-buahan 

sebagai makna simbolis dari isi yang terkandung atau sebagai kiasan dan sindiran 

terhadap suatu peristiwa. Contohnya adalah “Syair Burung Pungguk”. Syair 

tersebut bercerita tentang kisah cinta yang gagal karena perbedaan kedudukan 

atau derajat. Kiasan yang digunakan adalah “seperti pungguk merindukan bulan”, 

yaitu ketika seorang pemuda biasa merindukan gadis yang derajatnya lebih tinggi 

dan hanya bias memandangnya dari kejauhan. 

d. Syair Sejarah  

Syair yang berisikan peristiwa sejarah penting, terutama perang. 

Contohnya “Syair perang mengkasar” yang dahulu bernama “Syair Sipelman”. 

Isinya tentang perang antara orang Makassar dan Belanda. 

e. Syair Agama  

Tergolong syair terpenting dan dibagi menjadi empat, yaitu: 

 Syair sufi oleh Hamzah Fansuri dengan penyair-penyair satu zaman. 

  Syair ajaran Islam, contohnya “Syair Sifat Dua Puluh”.  

 Syair riwayat nabi (Syair Anbia), contohnya “Syair Nabi Allah dengan 

Firaun”.  

 Syair nasihat yang berisi nasihat bagi pembaca.
14

 

3. Syair Dalam Upacara Adat 

Syair adat dalam upacara adat pernikahan merupakan salah satu budaya 

masyarakat tradisional yang memiliki nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan 

masyarakat. Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu 

sakral dalam kehidupan masyarakat. Kesakralan pernikahan ditandai dengan 

penggunaan syair Pakkiok Bunting sebagai petuah dalam upacara tersebut. Syair 

                                                           

14
 Iftitah nurul laily, pengertian syair, ciri-ciri, jenis dan contohnya. Arikel. 10 desember 
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Pakkiok Bunting pada umumnya diucapkan sehingga merupakan sastra lisan. 

Sastra lisan adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga 

dalam suatu kebudayaan yang disebarkan dari mulut ke mulut yang dikenal lebih 

awal oleh masyarakat dan menjadi bagian patriotisme kultural. Hal ini berarti 

bahwa karya tersebut berkembang melalui komunikasi pendukungnya.  

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku 

seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh 

masyarakat luar dalam waktu yang lama.
15

 Pada masa lampau masyarakat 

Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kabupaten Gowa masih 

menggunakan sastra lisan dalam menyampaikan pesan. Salah satu media 

penyampaian pesan tersebut berbentuk syair pakkiok bunting. Hal ini dikarenakan, 

syair pakkiok bunting mengandung simbol-simbol tertentu seperti dalam upacara 

pernikahan adat. Syair Pakkiok bunting pun dipercayai dapat mengukuhkan 

upacara pernikahan sebab mengandung makna simbol untuk kedua mempelai. 

Namun, pada saat ini hal tersebut tidak lagi dikenal oleh sebagian besar 

masyarakat lingkungan Tarantang kelurahan Tubajeng kabupaten Gowa akan 

fungsi dan isi dari syair adat tersebut. 

Syair yang ditunjukkan tersebut memberi pengertian tentang kedua belah 

pihak yang saling merendah diri tentang kedudukan masing-masing. Mereka tidak 

menggunakan perkataan langsung untuk menyampaikan hasrat hati dengan niat 

yang tulus dan ikhlas. Penggunaan bahasa yang penuh dengan makna dalam syair 
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hanya dipahami dan dikuasai oleh golongan tua masyarakat lingkungan Tarantang 

kelurahan Tubajeng Kabupaten Gowa. Golongan muda hanya bertindak sebagai 

pendengar setia. 

B. Konsep Syair Dalam Perspektif Budaya 

Syair adalah salah satu jenis puisi lama. Ia berasal dari Persia (sekarang 

Iran) dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan 

Islam. Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu‟ur yang berarti perasaan. 

Kata syu‟ur berkembang menjadi kata syi‟ru yang berarti puisi dalam pengertian 

umum. Syair dalam perkembangannya mengalami perubahan dan modifikasi 

sehingga syair di desain sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi.
16

 

Syair menjadi salah satu media penyampaian pesan. Dalam setiap acara 

khususnya dalam acara pernikahan yang ada di lingkungan Tarantang kelurahan 

Tubajeng kabupaten Gowa, syair selalu dilantungkan atau dibacakan dengan cara 

berirama dan penuh penghayatan.  

Syair sebagai salah satu media berekspresi merupakan salah satu yang 

dipengaruhi dan berpengaruh terhadap realitas sosial meliputi bagaimana 

masyarakat memaknai syair tersebut dan apa sesungguhnya hikmah yang dapat 

diambil di dalamnya, serta apa hubungannya dengan dunia nyata. Syair 

merupakan sebuah karya sastra yang dimanipulasi oleh seorang penyair kemudian 

bisa menjadi realitas simbolik bagi lingkungan masyarakat. Sedangkan realitas 

sosial merupakan kaitan langsung antara isi syair, makna dan pesannya dengan 

dunia nyata atau dalam sekelilingnya.
17

 Dalam khazanah budaya Makassar, syair 
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memegang kedudukan penting. Karena bentuk sastra lisan ini mengandung kisah-

kisah atau nilai-nilai nasihat yang sangat kental. Masyarakat terdahulu menjadikan 

syair sebagai bacaan penting dan kebangaan terhadap nilai budaya yang 

terkandung di dalamnya.  

C. Hubungan Islam dan Budaya Lokal 

Islam sejak kehadirannya di muka bumi ini, telah memainkan perannya 

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

membawa Islam sebagai bentuk ajaran agama yang mampu mengayomi 

keberagaman umat manusia dimuka bumi ini. Islam sebagai agama universal 

sangat menghargai akan budaya yang ada pada masyarakat, sehingga kehadiran 

Islam ditengah-tengah masyarakat tidak bertentangan, melainkan Islam dekat 

dengan kehidupan masyarakat. Disinilah sebenarnya bagaimana Islam mampu 

membuktikan dirinya sebagai ajaran yang fleksibel di dalam memahami kondisi 

kehidupan suatu masyarakat. 

Dalam Local Wisdom in Ma‟balendo Traditional Art at The Harvest 

Festival dijelaskan bahwa pengaruh islam dalam berbagai aspek kehidupan tidak 

berarti menghapuskan tradisi, budaya atau norma sosial yang ada pada pra-islam. 

Akan tetapi Islam nampaknya menjadi rute perundingan antara tradisi lokal dan 

hukum islam.
18

 Pada penjelasan tersebut, ada beberapa budaya dan tradisi pra-

Islam yang masih tetap ada hingga sekarang salah satunya yaitu tradisi Pakkiok 

Bunting pada acara pernikahan di lingkungan Tarantang. 

Hal ini juga terjadi di Indonesia, dimana Islam yang ada di Indonesia 

merupakan hasil dari proses dakwah yang dilaksanakan secara kultural, sehingga 

Islam di Indonesia mampu berkembang dan menyebar serta banyak yang dianut 
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oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam waktu yang cukup singkat. Karena 

kehadiran Islam di Indonesia yang pada saat itu budaya lokal sudah dianut 

masyarakat Indonesia mampu masuk secara halus tanpa kekerasan, hal ini berkat 

dari ajaran Islam yang sangat menghargai akan pluralitas suatu masyarakat. 

Dalam perkembangan budaya daerah terlihat betapa nilai-nilai budaya 

Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya di sebagian daerah di tanah air, 

baik dalam wujud seni budaya, tradisi, maupun peninggalan fisik. Sementara itu, 

dalam pengembangan budaya nasional, peranan Islam dalam terbentuknya 

wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah Islam 

dapat menjadi penghubung bagi berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar 

masyarakatnya adalah muslim. 

Ketika Islam hadir dimuka bumi dan menjadi rahmat bagi alam semesta 

membuat ajaran agama ini berperan sebagai salah satu ajaran agama yang 

universal. Masyarakat pada saat itu sangat kental akan budayanya, membuat 

ajaran Islam yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan, 

melainkan Islam datang dan menjadi dekat dengan kehidupan masyarakat. Maka 

dari itu, kita bisa melihat bagaimana cara Islam mampu membuktikan dirinya 

sebagai ajaran yang dapat menyesuaikan diri dalam memahami kondisi dan situasi 

kehidupan masyarakat. Dibeberapa daerah, nilai-nilai Islam yang terdapat pada 

suatu budaya masyarakat telah menyatu baik itu dalam bentuk peninggalan fisik, 

seni budaya maupun tradisi. Jika dilihat dari perkembangan suatu budaya 

nasional, Islam mengambil peran penting dalam terbentuknya suatu persatuan 

serta kesatuan bangsa dan ini sudah terbukti dalam sejarah. Dengan demikian 

Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama dan kebudayaan lokal, 
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perlu menumbuhkan dua macam sistem budaya itu adalah sistem budaya nasional 

(supra etnik) dan sistem budaya daerah (etnik).
19

 

D. Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat KBBI, 

dijelaskan bahwa adat adalah suatu aturan yang lazim dituruti dan dilakukan sejak 

dulu. Adat juga dikenal sebagai perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dan 

memiliki wujud gagasan atas kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, 

norma, hukum dan aturan yang satu dengan aturan yang lainnya yang memiliki 

kaitan dengan yang kemudian menjadi suatu sistem. 

Pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah, Sunnah dalam pengertian 

mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad saw. Pernikahan diisyaratkan supaya 

manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia 

di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT. Allah 

menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tanggaanya 

dengan Sakinah, mawaddah dan warahmah.
20

 

Pernikahan adalah sebuah kejadian yang sangat penting dalam suatu 

kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan dari sudut pandang agama Islam 

adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. Yang dimaksudkan harmonis di sini adalah 

menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, yakni kasih sayang antara 

orang tua dan anak-anaknya.
21

 Bahkan dalam ajaran agama Islam sekalipun, 

pernikahan sangatlah dianjurkan. Bukan hanya sebagai ikatan di antara janji suci 
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Pustaka, 2007), h. 2. 



 

 

 

 

 

20  

 
 

yang terucap, tetapi pernikahan merupakan ibadah seumur hidup dimana bakti 

seorang istri terhadap suaminya, tentang kepercayaan dan kesetiaan, kesabaran, 

serta tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga.  

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara 

perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di 

akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan, 

karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga 

kesejahteraan masyarakat sangat tergantung dari kesejahteraan keluarga.
22

 

Dalam budaya suku Bugis Makassar, pernikahan merupakan salah satu 

cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan 

hubungan yang erat antara keluarga dengan keluarga lainnya, suku yang satu 

dengan suku yang lain bahkan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang 

lainnya. Budaya dan adat-adat pernikahan suku Bugis Makassar adalah salah satu 

budaya pernikahan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak 

emosi, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi akan melibatkan seluruh 

keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai, ditambah lagi 

dengan biaya mahar dan uang panaik atau biaya akomodasi pernikahan yang 

cukup mahal. Jika kita bercermin dari sudut pandang sejarah, adat pernikahan 

suku Bugis Makassar yang tergolong mewah ini pada awalnya hanya berlaku pada 

keluarga kerajaan. Namun, hal tersebut mengalami perubahan dan mulai 

dipraktekkan oleh masyarakat umum suku Bugis Makassar. 

Dalam budaya adat Bugis Makassar, ada beberapa bentuk pernikahan 

mulai dalam bentuk peminangan, pernikahan dengan annyala, silariang, nilariang 

dan erangkale. Upacara pernikahan di daerah Sulawesi Selatan banyak 

dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar pernikahan berjalan lancar 
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dan kedua mempelai mendapat berkah dari tuhan. Hal tersebut dilakukan tentu 

saja mempunyai makna dan kepercayaan tersendiri.
23
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam penelitiannya dalah jenis 

penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang sifatnya menggunakan data 

kualitatif untuk kemudian dikemukakan secara deskriptif dan lebih ke analisis, 

yang berupa gambar, kata dan juga kalimat. 

Penelitian bukan hanya mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan 

kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan 

selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan 

holistik. Penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau 

peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau 

fenomena tersebut.
24

 

B. Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah lokasi atau tempat seorang peneliti melakukan 

penelitiannya berdasarkan letak masalah objek yang akan diteliti nantinya. Lokasi 

penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat meneliti oleh penulis, terletak di 

kelurahan Tubajeng, kabupaten Gowa. Tepatnya di lingkungan Tarantang. 

Peneliti mengambil lokasi tersebut karena masih banyak ditemukan tradisi-tradisi 

masyarakat yang masih bertahan hingga saat ini salah satunya yaitu tradisi 

pakkiok bunting pada adat pernikahan.  
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C. Pendekatan Penelitian 

Untuk memahami dan mengetahui secara teoritis permasalahan yang akan 

diuraikan oleh peneliti dalam penelitiannya guna mengkaji mengenai syair 

Pakkiok Bunting, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah adalah proses serta sumber-sumber yang berisi tentang 

informasi tentang masa lampau. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, 

penulis berusaha untuk mengetahui serta mengkaji secara mendalam tentang 

peristiwa yang telah terjadi dalam syair pakkiok bunting yang ada di lingkungan 

Tarantang kelurahan Tubajeng kabupaten Gowa. Dengan menggunakan 

pendekatan ini, maka kita diajak untuk memasuki ruang lingkup atau keadaan 

yang sebenarnya. 

2. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan 

kebudayaannya. Dengan menggunakan pendekatan antropologi, maka penulis 

berusaha untuk mencapai pengertian tentang manusia dan mempelajari keragaman 

kebudayaan sehingga kearifan lokal dalam pakkiok bunting pada acara pernikahan 

ini sebagai kebudayaan yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh 

masyarakat di lingkungan Tarantang kelurahan Tubajeng kabupaten Gowa. 

3. Pendekatan Sosiologi dan Pendekatan Agama 

Pendekatan Sosiologi menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik 

teori klasik maupun moderen untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan 

serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.
25

 Dalam hal ini, 

pendekatan sosiologi digunakan oleh penulis sebagai upaya dalam 
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mengungkapkan peristiwa yang akan dikaji sehingga dapat memahami nilai sosial 

yang terkandung dalam syair pakkiok bunting.  

Dengan menggunakan pendekatan agama, penulis dapat mengetahui 

mengenai pemahaman agama dalam ajaran agama Islam serta kaitannya dengan 

kearifan lokal tradisi pakkiok bunting pada acara pernikahan. Fungsi dasar agama 

adalah dengan memberikan orientasi dan motifasi kepada setiap manusia.  

D. Data dan Sumber Data 

Data merupakan suatu fakta atau kenyataan tentang suatu informasi yang 

didapatkan baik hasil dari observasi maupun dari hasil suatu permasalahan yang 

telah dikaji/diteliti. Dalam penulisan karya ilmiah, suber data terbagi menjadi dua 

jenis sumber, yaitu: 

1. Sumber Primer 

Sumber Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan 

dengan bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan oleh informan. Dengan 

melakukan wawancara terkait dengan masalah yang akan diteliti dengan 

masyarakat lingkungan Tarantang kelurahan tubajeng kabupaten Gowa. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mengumpulan 

sumber data yang telah ada berupa jurnal, skripsi, buku, artike, foto-foto, rekaman 

video dan masih banyak lagi yang dapat memperkaya data primer.  

Dalam hal ini, penullis menjadikan data primer sebagai hasil wawancara 

sebagai sumber data dalam penelitian ini dan data sekunder sebagai sumber data 

pendukung untuk menguatkan data informasi atau fakta yang telah didapatkan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan salah satu metode penelitian yang 

menggunakan alat atau fasilitas untuk mengumpulkan data. Peneliti dapat 
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memanfaatkan alat-alat sederhana seperti, buku catatan, pulpen, dan alat yang 

paling utamadalam pengumpulan data adalah manusia sebagai peneliti itu sendiri. 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan melihat dan 

melakukan pengamatan secara langsung keadaan yang akan diteliti dalam hal ini 

yaitu Nilai budaya Islam dalam syair pakkiok bunting pada acara pernikahan di 

lingkungan Tarantang kelurahan Tubajeng kabupaten Gowa. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara dua orang 

atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi. Metode wawancara ini tidak hanya 

dilekukan sekali saja, tetapi dilakukan berulang kali untuk mendapatkan lebih 

banyak informasi terkait permasalah yang akan diteliti. Tujuan dari wawancara 

adalah untuk mendapatkan informasi yang maksimal mengenai Nilai budaya 

Islam dalam syair pakkiok bunting pada acara pernikahan di lingkungan Tarantang 

kelurahan Tubajeng kabupaten Gowa. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengambilan data seperti foto melalui hp ataupun 

kamera.  

4. Perekaman  

Perekaman merupakan proses pengambilan data seperti videa dan suara 

menggunakan alat perekam, kamera (visual), maupun catatan. 

G. Metode Analisis Data 

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan sebuah teknik dalam memilih, menyederhanakan, 

merubah dan memusatkan pikiran terhadap data berdasarkan ulasan-ulasan yang 
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didapatkandalam penelitian di lapangan. Proses ini akan berlangsung selama 

penelitian. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data ialah suatu tindakan dalam menyusun dan menggabungkan 

data agar memberikan peluang terjadinya pengambilan sikap terhadap penarikan 

kesimpulan di lapangan. Adapun wujud dari penyajian data tersebut adalah dapat 

berbentuk catatan hasil di lapangan (teks naratif). Hal ini dilakukan agar informasi 

yang telah digabung dan disusun dalam bentuk yang padu dapat diraih dengan 

mudah, jika kesimpulan yang didapatkan belum begitu tepat maka perlu dilakukan 

analisis kembali. 

3.  Penarikan Kesimpulan 

Dalam proses ini akan dilakukan usaha menarik kesimpulan secara terus 

menerus oleh peneliti itu sendiri selama penelitian di lapangan berlangsung. 

Kesimpulan yang telah didapatkan kemudian diperiksa, caranya dengan meninjau 

kembali hasil catatan di lapangan, memikirkan kembali dan berusaha mengkaji 

lebih dalam dengan upaya menempatkan duplikat dalam suatu penemuan terhadap 

selengkap data lainnya.
26

 

 Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode analisis data 

tambahan seperti; metode induktif, dimana pada metode ini informasi mengenai 

fakta yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan dari fakta yang sifatnya 

umum berdasarkan titik tolak suatu unsur. Lalu, metode deduktif yang digunakan 

untuk mengupas persoalan yang sifatnya umum kemudian mengambil ketetapan 

data secara khusus. Dan yang terakhir metode komperatif, dalam metode ini 

menggunakan perbandingan data untuk kemudian dianalisa dan mengambil 

kesimpulan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kelurahan Tubajeng  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lingkungan Tarantang Kelurahan 

Tubajeng Kabupaten Gowa. Awal mula kelurahan Tubajeng terbentuk yaitu 

melalui hasil pemekaran wilayah dari kelurahan Limbung. Sebelum menjadi 

kelurahan, banyak usaha, proses serta perubahan yang terjadi. 

Struktur pemerintahan mengalami perubahan sehingga Kelurahan 

Kalebajeng sebagai Kelurahan induk dimekarkan yang menjadi Kelurahan 

Persiapan Batang Banoa Tubajeng yang ditetapkan sebagai Kelurahan persiapan 

pada tahun 1992 dengan kepala Kelurahan persiapan adalah Abd. Hidayat Dg 

Ngerang.
27

 

Lingkungan Tarantang adalah salah satu lingkungan yang ada di kelurahan 

Tubajeng dimana nama pertamanya yaitu Juluminasa. Juluminasa ini terbentuk 

jauh sebelum kelurahan Tubajeng dibentuk dan kepala lingkungan pertma pada 

saat itu adalah Gassing Sese, pada saat itu Juluminasa masih dalam wilayah Desa 

Kalebajeng. Kemudian pada tahun 1996 terbentuklah kelurahan Limbung dimana 

kelurahan ini adalah hasil pemekaran dari Desa Kalebajeng kemudian dimekarkan 

kembali pada tahun 2000, dari hasil pemekaran ini maka terbentuklah kelurahan 

Tubajeng dan Juluminasa berganti nama menjadi Lingkungan Tarantang. Bohari 

Daeng sempo merupakan kepala lingkungan pertama di Lingkungan tarantang 

hingga saat ini. 
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Seperti yang dikemukakan oleh informan yang bernama Bohari Daeng 

Sempo (49 tahun) seorang kepala Lingkungan Tarantang sekaligus salah satu 

tokoh masyarakat menjelaskan bahwa: 

“Lingkungan Tarantang nia memangi sebelumna nia kelurahan Tubajeng, 
jari riolo anjo lingkungan Tarantang arena Juluminasa siagadanga 
antama injapi ri Kawasan Desa Kalebajeng. Gassing Sese antu kepala 
Lingkungan Pertamana, jari tahun 1996 terbentukmi Kelurahan Limbung 
battu ri pemekaran Desa Kalebajeng siagang pada tahun 2000 
terbentukmi antu kelurahan beru iyami antu Kelurahan Tubajeng. Jari 
pada tahun 2000 nisambeimi arena Juluminasa mange ri Lingkungan 
Tarantang sigang nakkemi anne kepala Lingkungan pertama sa‟genna 
kamma-kamma anne”. 

Artinya: 
“Lingkungan Tarantang terbentuk jauh sebelum dibentuknya kelurahan 
Tubajeng, jadi dulu lingkungan Tarantang itu namanya adalah Juluminasa 
dan masih masuk di Kawasan Desa Kalebajeng. Gassing Sese merupakan 
kepala lingkungan pertama pada saat itu, kemudian pada tahun 1996 
terbentuklah Kelurahan Limbung dimana kelurahan ini adalah hasil dari 
pemekaran dari Desa kalebajeng dan pada tahun 2000 terbentuk kelurahan 
baru yaitu kelurahan Tubajeng. Jadi pada tahun 2000 Juluminasa diganti 
Namanya menjadi lingkungan Tarantang dan yang menjadi kepala 
lingkungan pertama adalah saya sendiri hingga sekarang”.

28
 

Tubajeng adalah salah satu kelurahan yang berdiri pada tahun 2000 dari 

hasil pemekaran wilayah dari kelurahan Limbung. Pada saat pembentukan nama 

untuk kelurahan ini ada beberapa tokoh masyarakat yang hadir diantaranya; 

Batjoa Iskandar Daeng Rate, Muhammad Arif Mansyur Batjoa, Kulle Abu Daeng 

Gassing, dan beberapa tokoh masyarakat. 

Ada dua orang yang mengusulkan nama yang berbeda untuk kelurahan ini, 

yang pertama yaitu Batjowa Iskandar Daeng Rate mengusulkan nama 

“Tamaranta”, nama ini diusulkan oleh Batjowa Iskandar Daeng Rate karena 

dulunya di lingkungan Tarantang ada pohon “Tamaranta” dimana pohon tersebut 

adalah pohon obat yang terkenal dapat menyembuhkan penyakit. Sedangkan 

Muhammad arif mengusulkan kata “Tubajeng” sebagai nama kelurahan dimana 

arti yang terkandung dalam nama “Tubajeng” yaitu “Tu” yang artinya “Taunna” 

                                                           

28
Bohari Dg. Sempo, kepala Lingkungan Tarantang, „Wawancara‟ di Lingkungan 

Tarantang Kelurahan Tubajeng, 31 Mei 2023. 



 

 

 

 

 

29  

 
 

(orang-orangnya) dan “Bajeng” merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

kabupaten Gowa, jadi “Tubajeng” adalah orang-orang yang betul-betu berasal 

dari Bajeng. 

Dari hasil musyawarah diatas maka disepakati bahwa “Tubajeng” sebagai 

nama kelurahan, hal ini dikarenakan banyak masukan dari tokoh-tokoh adat 

maupun dari masayrakat yang setuju dengan nama tersebut dan lurah pertama 

yang menjabat untuk pertama kalinya di kelurahan Tubajeng adalah Batjoa 

Iskandar Deang Rate.  

Menurut kepala Lingkungan Tarantang dalam hal ini yaitu Bohari Daeng 

Sempo (49 tahun) yang menjadi informan bagi penilis, menjelaskan tentang 

sejarah kelurahan Tubajeng yaitu: 

“Uru ri bentukna anjo Kelurahan tubajeng pada tahun 2000 battu ri 
pemekaran kelurahan Limbung diusungi battu ri tokoh masyarakat, uru-
uruna Tubajeng dibentuki tallu Lingkungan iyami antu lingkungan 
Tarantang, lingkungan Bonto Bilang sigang lingkungan Bonto Bu‟ne. Ri 
olo sebelumna anne terbentuki kelurahan Tubajeng nia rua usulan areng 
iyami antu Tamaranta (poko pa‟balle niaka ri Tarantang) siganga 
Tubajeng (asli tau Bajeng). Jari masyarakat ri Tallu lingkungan anne 
sepakatki ka Tubajeng arena anne kelurahanga. Pada tahun 2004 
nitambai podenga se‟re lingkungan iyami antu lingkungan Sappaya, jari 
mulai tahun 2004 terbentukmi ammpa lingkungan ri kelurahan 
Tubajeng”. 

Artinya: 
“Kelurahan Tubajeng terbentuk pada tahun 2000 awal terbentuknya yatu 
dari hasil pemekaran dari kelurahan Limbung yang di prakarsai oleh 
tokoh-tokoh masyrakat, awalnya Tubajeng terbetuk dalam tiga lingkungan 
yaitu lingkungan Tarantang, lingkungan Bonto Bila dan lingkungan Bonto 
Bu‟ne. Dulunya kelurahan Tubajeng terdiri dari dua nama yaitu Tamaranta 
(pohon obat yang ada di lingkungan Tarantang) dan Tubajeng (asli orang 
bajeng). Jadi masyarakat dari tiga lingkungan ini menyetujui bahwa 
Tubajeng adalah nama kelurahan. Kemudian pada tahun 2004 bertambah 
satu lingkungan yakni lingkungan Sappaya, jadi mulai dari tahun 2004 
sudah terbentuk empat lingkungan yang ada di kelurahan Tubajeng hingga 
saat ini”.

29
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Sejak terbentuknya kelurahan Tubajeng sudah ada enam orang yang 

menjabat sebagai kepala Lurah Tubajeng. Nama-nama yang pernah menjabat 

sebagai kepala Kelurahan Tubajeng serta masa jabatannya yaitu sebagai berikut:
30

 

Tabel 4.1 Lurah yang Pernah Memimpin di Kelurahan Tubajeng 

 

No  Nama Jabatan  Periode  

1 H. Batjowa Iskandar dg. Rate Kepala Lurah 2000 s/d 2007 

2 Ahmad Taufik Batjowa Kepala Lurah 2007 s/d 2011 

3 Irwan Hamidi PLT Kantor Camat 2011 s/d 2012 

4 Muh. Tahir, S.Sos Kepala Lurah 2012 s/d 2016 

5 Mursalim, S.T Kepala Lurah 2016 s/d 2023 

6 Nursaid, S.E Kepala Lurah 2023 

(Sumber: Kepala Lingkungan Tarantang) 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Tubajeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Kantor Lurah Tubajeng) 
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2. Letak Geografis 

Kelurahan Tubajeng adalah salah satu kelurahan hasil pemekaran wilayah 

dari kelurahan Limbung pada tahun 2000 dan menjadi persiapan sebagai 

kelurahan selama 2 tahun. Selanjutnya pada tahun 2003 kelutahan Tubajeng resmi 

menjadi sebuah kelurahan dengan luas wilayah mencapai 173.62 ha. Kelurahan 

Tubajeng terletak di kecamatan Bajeng tepatnya di sebelah utara kelurahan 

Limbung. Kelurahan Tubajeng terdiri dari 4 lingkungan yaitu lingkungan 

Tarantang, lingkungan Bonto Bila, lingkungan Bonto Bu‟ne dan lingkungan 

Sappaya.  

                    Tabel 4.2 Batas wilayah kelurahan Tubajeng 

 

               Batas        Desa/Kelurahan          Kecamatan  

Sebelah Utara Limbung  Bajeng  

Sebelah Selatan Tangkebajeng  Bajeng  

Sebelah Timur Tanabangka  Bajeng Barat 

Sebelah Barat Borimatangkasa  Bajeng Barat 

(Sumber: Kantor Lurah Tubajeng) 

3. Kondisi Geologis dan Demografis 

a. Iklim  

Kondisi iklim di kelurahan Tubajeng memiliki rata-rata suhu harian 30,00 

Mol dan terdiri atas dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim 

hujan terjadi pada periode November hingga April dan musim kemarau dimulai 

dari bulan Mei hingga Oktober.
31

 Dari kedua musim tersebut tentu memberikan 
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masing-masing pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat yang ada di 

kelurahan tubajeng terutama pada sector pertanian. 

b. Mata Pencaharian Penduduk 

Mayoritas penduduk masyarakat di kelurahan Tubajeng berprofesi sebagai 

petani, berdasarkan data dari kantor kelurahan Tubajeng tercatat 62,00 ha dari luas 

persawahan dan luas perkebunan sebanyak 31,00 ha. Mereka menggantungkan 

hidupnya pada hasil panen. Masyarakat lingkungan Tarantang yang mayoritas 

berprofesi sebagai petani sebagian besar pendapatannya berasal dari hasil 

menanam padi yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya 

keperluan lainnya. Masyarakat di kelurahan Tubajeng juga ada beberapa yang 

berprofesi sebagai polisi, tenaga kesehatan dan PNS. 

c. Jumlah Penduduk 

Dari data kependudukan kelurahan Tubajeng pada bulan Desember 2021, 

jumlah penduduk lingkungan Tarantang tercatat 798 jiwa, sedangkan lingkungan 

Bontobu‟ne sebanyak 429 jiwa, lingkungan Bontobila memiliki jumlah penduduk 

1289 jiwa dan lingkungan Sappaya tercatat 387 jiwa. Sehingga total keseluruhan 

dari jumlah penduduk kelurahan Tubajeng sebanyak 2903 jiwa, mayoritas 

beragama Islam serta menggunakan bahasa Makassar sebagai bahasa sehari-hari. 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Tubajeng pada bulan Desember 

2021 

 

No. Lingkungan  Laki-Laki Perempuan  Jumlah Jiwa 

1 Tarantang  388 410 798 

2 Bonto Bu‟ne 203 226 429 

3 Bonto Bila 630 659 1286 

4 Sappaya  177 210 387 
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 Jumlah  1398 1505 2903 

(Sumber: Kantor Lurah Tubajeng) 

d. Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan pada masyarakat di kelurahan tubajeng beberapa 

sudah memiliki gelar (berpendidikan), beberapa dari masyarakat kelurahan 

Tubajeng memiliki pemikiran yang lebih modern dan tidak terpengaruh oleh 

kepercayaan-kepercayaan nenek moyang. Mereka akan berfikiran sejak logis 

apalagi sudah dibekali oleh ilmu agama. Berbeda dengan orang tua walaupun 

mereka beragama Islam tetapi kepercayaan seperti animism yang telah turun-

temurun masih melekat hingga saat ini. 

e. Kondisi Kebudayaan Masyarakat Kelurahan Tubajeng 

Dengan menjungjung tinggi nilai kebudayaan maka adat dan tradisi akan 

tetap utuh. Masyarakat yang berbudaya akan menciptakan kemajuan bagi sebuah 

peradaban, seperti halnya masyarakat kelurahan Tubajeng yang menjunjung tinggi 

tradisi, adat, etika serta nilai-nilai budaya yang masih mereka pertahankan hingga 

saat ini. Adapun beberapa tradisi yang masih ada dan nilai kesakralannya masih 

terjaga berdasarkan hasil pengamatan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Tradisi Pakkiok Bunting pada acara pernikahan 

2. Tradisi Maulid Nabi Muhammad Saw 

3. Tradisi angngalle ulu ase (tradisi ini dilakukan pada saat panen padi) 

4. Tradisi Songkabala (tolak bala) yang dilakukan pada bulan Muharram 

5. Tradisi dalam membangun rumah 
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B. Sejarah Munculnya Syair Pakkiok Bunting Pada Acara Pernikahan Di 

Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kabupaten Gowa 

1. Sejarah Munculnya Syair Pakkiok Bunting 

Dalam suatu daerah tentunya tidak lepas dari yang namanya budaya, 

sebuah kebiasaan ataupun sesuatu yang telah mereka yakin dari dulu. setiap 

daerah yang ada memiliki adat ataupun kebiasaan sendiri-sendiri yang dapat 

membedakannya dengan daerah yang lain. Justru karena perbedaan itulah maka 

dapat dikatakan bahwa adat merupakan unsur terpenting yang dapat memberikan 

kita identitas diri terhadap kebiasaan yang dilakukan di derah itu. Sama halnya 

dengan tradisi pakkiok bunting yang ada di lingkungan Tarantang kelurahan 

Tubajeng kabupaten Gowa. 

Tradisi yang ada di lingkungan Tarantang kelurahan Tubajeng kabupaten 

Gowa merupakan suatu hal yang masih dipertahankan dan dilestarikan oleh 

masyarakat sekitar. Salah satunya tradisi pakkiok bunting pada acara pernikahan. 

pakkiok bunting berasal dari dua kata (bahasa Makassar) yang artinya pakkiok 

(panggilan atau memanggil) sedangkan bunting (Pengantin atau mempelai). 

pakkiok bunting adalah rangkaian kalimat-kalimat yang dilantunkan oleh 

seseorang yang dituangkan untuk memanggil pengantin (mempelai) saat tiba di 

rumah mempelai pasanganya.  

Syair pakkiok bunting banyak mengandung nasehat, dalam agama 

dikatakan bahwa syair pakkiok bunting dilakukan untuk mencapai keluarga yang 

sakinah mawwaddah warahmah. Orang-orang terdahulu masih minim ilmu 

pengetahuannya tentang agama karena belum banyak orang yang menyebarkan 

agama Islam, maka dari itu orang-orang terdahulu dilihat dari kesehariannya 

tentang bagaimana mereka memberikan wejangan-wejangan salah satunya dalam 

acara pernikahan terdapat syair pakkiok bunting dimana syair tersebut mempunyai 
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makna yang mendalam serta nesehat-nasehat untuk calon pengantin dalam 

menjalankan bahtera rumah tangga. 

Dari jenisnya, pakkiok bunting merupakan syair yang dilakukan secara 

lisan atau penyampaian secara langsung yang dituturkan di daerah-daerah yang 

menggunakan bahasa Makassar seperti di lingkungan Tarantang kelurahan 

Tubajeng. Ketika mempelai pria beserta rombongan tiba di rumah mempelai 

wanita, seorang laki-laki tampil menuturkan syair pakkiok bunting. Penutur syair 

pakkiok bunting, yang juga disebut pakkiok bunting berdiri di anak tangga paling 

atas (umumnya rumah-rumah orang Makassar di Gowa adalah rumah panggung 

sehingga untuk masuk rumah menggunakan tangga dengan jumlah anak tangga 

sepuluh atau lebih), untuk menuturkan rangkaian syair pakkiok bunting.
32

 

Pakkiok bunting termasuk syair karena rangkaian susunannya tersusun 

secara berbait-bait dan menggunakan pilihan kata (diksi) dalam bentuk bahasa 

daerah Makassar yang jarang digunakan, kata-kata ini mengandung nilai estetika, 

dengan menggunakan klise penuh simbol. Pilihan kata-kata sangat penting dalam 

struktur puisi karena kata itu adalah kendaraan utama untuk ekspresi. Setiap kata 

memiliki fungsi makna, fungsi suara, dan fungsi ekstetika. Syair pakkiok bunting 

merupakan salah satu syair yang disampaiakan secara lisan dalam suku Makassar 

yang berupa serangkaian larik-larik syair yang digunakan dalam prosesi 

penyambutan pengantin.
33

 Pakkiok bunting adalah jenis syair dalam sastra 

Makassar yang Khusus dipakai untuk memanggil pengantin. Syair ini tidak 

dinyanyikan, tetapi hanya diucapkan dengan perasaan dan irama serta mimik 
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muka yang menarik. Syair pakkiok bunting dibedakan menjadi tiga yakni syair 

pakkiok bunting versi pendek, agak panjang, dan panjang.
34

  

Berbicara mengenai asal usul tradisi pakkiok bunting yang ada di 

Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kabupaten Gowa itu tidak diketahui 

kapan pertama kali dilakukan. Tetapi, masyarakat lingkungan Tarantang meyakini 

bahwa tradisi tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dari leluhur mereka.  

Seperti yang telah diungkapkan oleh informan yang bernama Abd. 

Mannan Baso Daeng Bani (61 tahun) salah satu tokoh agama, mengungkapkan 

sejarah munculnya pakkiok bunting bahwa: 

“pakkiok bunting ada sebelum Islam masuk, karena jika kita melihat dari 
situasi masyarakat agama dan budaya harus berjalan beriringan, pemimpin 
dan agama harus berjalan beriringan satu jiwa satu rasa. Setelah agama 
dan budaya berjalan seiringan maka kemudian ulama menyebarkan agama 
Islam dan mengikutlah budaya tersebut”.

35
 

Dari hasil wawancara tersebut kita dapat pahami bahwa tradisi pakkiok 

bunting ini ada sebelum kedatangan Islam. Karena budaya dan agama tidak bisa 

dipisahkan dan saling mempengaruhi sebab keduanya merupakan nilai dan simbol 

ketaatan kepada Tuhan. Demikian pula kebudayaan, agar manusia dapat hidup di 

lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan budaya 

yang begitu erat dan saling melengkapi dalam rangka keharmonisan kehidupan 

manusia. 

Syair pakkiok bunting ada sebelum kedatangan Islam dimana pesan-

pesannya lebih kepada gambaran awal dari pertemuan atau perkenalan antara 

calon mempelai laki-laki dan perempuan. Syair pakkiok bunting juga menjadi 
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salah satu media penyebaran Islam pada saat itu. Di dalam melaksanakan tradisi 

pakkiok bunting ini juga berisikan tentang pesan-pesan dan doa-doa orang 

terdahulu tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik sesuai dengan 

ajaran islam. 

Menurut informan yang bernama Kulle Abu Daeng Gassing (68 tahun) 

seorang panrita (pemangku adat) di lingkungan Tarantang, beliau menjelaskan 

mengenai penyebab munculnya tradisi pakkiok bunting berdasarkan 

pengalamannya: 

“Riolo marioloa sallomi nia Pakkiok Bunting tenapa tau angngissengi 
kabattuanna anjo Pakkiok Buntinga, anjo Pakkiok Buntinga langsungi nia 
mange ri Panritaya, riolo nia memang tau toa akkiobunting. Ia anne 
tradisia ni gaukangi, punna nia tau abbunting, riolo podenga anne 
tradisia Karaengpa akkulle anggaukangi”. 

Artinya: 

“Pakkiok Bunting sudah sejak dulu ada tidak ada yang tau kapan pastinya 
Pakkiok Bunting tersebut muncul. Karena Pakkiok Bunting itu muncul 
dengan sendirinya ke Panrita (ketua adat), dulunya memang ada orang tua 
kalau ada yang menikah dia yang memanggil. Tradisi ini dilakukan pada 
saat ada yang menikah. jadi dulu itu Pakkiok Bunting hanya dipakai di 
kalangan bangsawan saja”.

36
 

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa asal muasal 

tradisi pakkiok bunting ini belum di temukan bagaimana kejelasannya karena 

hanya dari lisan ke lisan belum di temukan sumber yang jelas ataupun orang-

orang yang menyaksikan langsung pada zaman dulu. Pakkiok bunting ini dibuat 

oleh orang tua terdahulu yang menginginkan adanya pesan yang setiap saat bisa 

disampaikan ke anak cucunya. Pesan yang akan menjadi pembelajaran penting 

dalam berumah tangga dan di ulang-ulang setiap saat, maka muncullah pakkiok 

bunting yang setiap kali ada acara pernikahan maka hadirlah pakkiok bunting yang 

menyampaikan pesan-pesan tau riolo (orang zaman ddulu) yang akan di ingat dan 

menjadi pembelajaran bagi anak cucu mereka sampai sekarang ini. Pakkiok 
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bunting ini terus menerus dilakukan secara turun temurun setiap ada acara 

pernikahan di lingkungan Tarantang. Namun pakkiok bunting pada zaman dulu 

telah mengalami banyak perubahan, baik dari segi teks maupun tempat 

pemanggilannya. 

2. Perkembangan dan Keberadaan Tradisi Pakkiok Bunting 

 Tradisi pakkiok buniting pada zaman dahulu itu seorang anrong bunting 

menjemput secara langsung pengantin, dimana orang dulu itu masih 

menggunakan sepeda sebagai alat transportasinya. Dulu tidak sembarangan orang 

yang dapat menuturkan syair pakkiok bunting hanya seorang panrita yang bisa 

membawakannya karena mereka sudah mengetahui tentang kehidupan berumah 

tangga. Tetapi seiring berkembangnya zaman banyak anak-anak muda yang bisa 

membawakan syair pakkiok bunting tersebut tetapi masih banyak masyarakat 

yang tidak mau kalau bukan seorang panrita yang menuturkan syair pakkiok 

bunting tersebut, karena beberapa masyarakat masih meyakini bahwa bagaimana 

caranya akkiok bunting kalau mereka belum memiliki pengalaman dalam berumah 

tangga.  

Pada zaman dahulu tidak semua masyarakat biasa menghadirkan pakkiok 

bunting, karena pada zaman dahulu orang yang menghadirkan pakkiok bunting 

berarti bukan orang sembarangan melainkan hanya keturunan karaeng atau 

seorang bangsawan. Selain itu pada zaman dahulu tidak semua orang dapat 

melantungkan syai pakkiok bunting dikarenakan pakkiok bunting tersebut 

merupakan hal yang sakral dan hanya orang-orang tertentu yang dapat 

melantungkan syair pakkiok bunting seperti panrita (pemangku adat). 

Seperti yang di ungkapkan oleh informan yang bernama Kulle Abu Daeng 

Gassing (68 tahun) yaitu: 

“Tena nakulle tau sambarang akkiok bunting, tapi pila‟mae anrinni jaimi 
anak-anak muda caradde akkiok bunting. Riolo jai tonji angngisseng 
akkiok bunting tapi tena na kulle akkiok bunting nasaba anjo ilalang 
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syairka jai pappasang tau riolo sigang podenga tena nakabusu akkioka 
bunting kulle nitarima. Jari nia penilaian khususna nakulle taua ni 
percaya angerangangi anne Pakkiok Buntinga”. 

Artinya: 
“Tidak semua orang bisa melakukan Pakkiok Bunting, tapi seiring 
berjalannya waktu sudah banyak anak-anak muda yang bisa melakukan 
Pakkiok Bunting. Dulu juga banyak yang pintar akkiok bunting tetapi 
tidak bisa membawakannya pada saat acara pernikahan karena ada makna 
tersediri dari orang yang membawakan itu, dan tidak semua yang 
membawakan Pakkiok Bunting itu bisa diterima. Jadi ada penilaian khusus 
untuk bisa dipercaya membawakan Pakkiok Bunting”. 

37
 

Seiring berkembangnya zaman maka pakkiok bunting ini mengalami 

banyak perubahan, dilihat bahwa pakkiok bunting sekarang bisa dilakukan oleh 

kalangan remaja dan bukan dari keluarga bangsawan dimana yang dulunya hanya 

orang-orang tertentu yang dapat melantungkan syair pakkiok bunting. Selain itu 

orang yang dapat menghadirkan pakkiok bunting sudah tidak di beda-bedakan 

apakah berhak atau tidak seperti yang dilakukan zaman dulu, dapat dilihat juga 

dari perkembangan segi tempat dimana pada zaman dulu pakkiok bunting 

memanggil pengantin diatas teras rumah atau dalam bahasa makassar disebut 

dangan (paladang), karena pada zaman dulu kebanyakan rumah masyarakat masih 

menggunakan rumah panggung.  

Tradisi pakkiok bunting ini masih terus dilakukan oleh masyarakat 

lingkungan Tarantang kelurahan Tubajeng kabupaten Gowa dan pakkiok bunting 

ini telah banyak di modifikasi termasuk syair-syair pakkiok bunting namun tetap 

sejalan dengan ajaran islam. Tradisi ini masih di pertahankan dan orang yang 

sering melakukan pakkiok bunting di lingkungan Tarantang yaitu Alfisahar Umar 

salah satu tokoh masyarakat sekaligus guru mengaji di Masjid Jami‟ Bontorita, 

beliau juga sering dipanggil untuk melakukan pakkiok bunting di lingkungan 

Tarantang. 

“Pakkiok Buntinga anne haruski ni lestarikan sollanna anjo jari-jarinta 
sallang naissengi apa makna anjo Pakkiok Buntinga, maraenganna anjo 
akkulei nipajjari pappilajarrang sallang punna lebbaki bunting”. 
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Artinya: 
“Pakkiok Bunting ini harus tetap dilestarikan supaya keturunan-keturunan 
kita nantinya bisa mengetahui makna dari setiap bait syair Pakkiok 
Bunting, selain itu juga bisa menjadi landasan bagi orang-orang yang akan 
memulai kehidupan baru (berumah tangga)”.

38
 

3. Pengaruh Sakralitas Terhadap Syair Pakkiok Bunting 

Pemaknaan istilah sakral banyak dikenal dalam kajian studi agama, baik 

terhadap Tuhan, ibadah, hingga upacara ritual maupun sesuatu yang berbau 

keduniaan dan mengarah pada kegiatan-kegiatan sehari-hari tanpa kita sadari, 

seperti melakukan bantuan terhadap orang lain, kegiatan jual beli dan sebagainya. 

Dalam prosesnya kedua hal yang berbeda pada makna sakral terkadang 

mengalami tumpeng tindih, artinya yang sakral sering kali memposisikan sebagai 

yang profan, sebaliknya yang profan berubah menjadi sakral hingga pada 

pengertian yang berhubungan dengan Tuhan dianggap sakral karena dipandang 

tiada kebenaran apapun selain Tuhan.
39

 

Hal-hal yang berkaita dengan sakral adalah hal yang memiliki arti 

keteraturan, kesempurnaan, kharisma, berkaitan dengan para leluhur, pahlawan, 

dewa, hingga sesuatu yang ghaib.
40

 Setiap acara adat atau tradisi pasti memiliki 

berbagai macam ritual yang tidak boleh dilewatkan, begitu pula dengan 

pernikahan adat Bugis yang berisi ritual-ritual yang sakral selama prosesi 

pernikahan berlangsung. Ritual ini biasanya menunjukkan rasa syukur, meminta 

restu dari Tuhan agar acara berlangsung dengan lancar, serta bentuk hormat 

kepada orang tua. 
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Seperti yang telah diungkapkan oleh informan yang bernama Daeng Baji 

(75 tahun), tentang sakralitas syair pakkiok bunting di lingkungan Tarantang 

kelurahan Tubajeng kabupaten Gowa yaitu: 

“antu punna akkiokki bunting tena nakulle tau sambarang akkiok nasaba‟ 
ilalangna anjo pakkiok buntinga jai kana-kana sakral battu ri leluhurka, 
sigadang podenga anggapa na tena nakulle tau sambarang angerangangi 
nasaba‟ punna tau maraeng angngerangangi anne pakkiok buntinga biasa 
tena natarimai leluhurka biasa nigarringi anne tau akkioka bunting.”

41
 

Artinya: 
Yang Namanya Akkiok Bunting tidak boleh dibawakan oleh sembarangan 
orang karena di dalam syair Pakkiok Bunting banyak kata-kata yang sakral 
dari para leluhur, dan juga mengapa tidak sembarangan orang yang dapat 
membawakannya karena jika orang lain yang membawakannya biasa tidak 
diterima oleh para leluhur dan biasanya orang yang membawakannya akan 
sakit. 

 Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa syair 

pakkiok bunting merupaka syair yang sakral karena didalamnya terkandung pesan 

tau riolo (pesan orang dulu) yang diberikan langsung oleh para leluhur mereka. 

Syair pakkiok bunting ini tidak boleh sembarangan orang yang membawakan 

karena biasa penyampaiannya itu tidak di terima oleh leluhur dan biasanya orang 

yang membawakan tersebut akan sakit. 

 Menurut informan yang bernama Abd Mannan Baso Daeng Bani 

mengungkapkan bahwa: 

“sebelum kita menuturkan syair pakkiok bunting terlebih dahulu kita harus 
mandi wajib karena di dalama syair pakkiok bunting dikatakan juga sebagai 
doa yang penuh makna kepada kedua mempelai, jadi di dalam berdoa itu 
kita harus dalam keadaan suci dan orang yang membawakannya juga harus 
yang sudah berumah tangga atau orang yang sudah berpengalaman dalam 
berumah tangga”.

42
 

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebelum 

menuurkan syair pakkiok bunting itu harus mandi wajib terlebih dahulu. Karena di 

dalam menuturkan syair ini harus orang-orang yang sudah suci atau bersih dari 
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najis, dalam syair pakkok bunting terdapat doa dan jika kita berdoa kepada Allah 

Swt harus dalam keadaan yang suci supaya doa kita bisa di terima dan yang 

membawakannya juga harus yang sudah paham tentang kehidupan berumah 

tangga. 

4. Prosesi Pakkiok Bunting Pada Acara Pernikahan di lingkungan 

Tarantang kelurahan Tubajeng kabupaten Gowa 

 Pakkiok Bunting digunakan untuk menyambut kedatangan mempelai laki-

laki beserta rombongannya. Pakkiok bunting ini dilakukakan di rumah mempelai 

wanita dan syair pakkiok bunting ini bertujuan untuk mencapai keluarga yang 

sakinah mawaddah warahmah. Syair ini hanya dilakukan kepada mempelai laki-

laki karena nanti yang akan menghidupi dan bertanggung jawab dalam 

keluarganya. Orang terdahulu jika rombongan mempelai laki-laki telah tiba di 

kediaman mempelai perempuan mereka tidak akan masuk kerumah mempelai 

perempuan jika belum dipanggil oleh penutur syair pakkiok bunting.  

Adapun beberapa prosesi pakkiok bunting itu sendiri yaitu: 

a. Pertama-tama orang yang akan membuat acara mendatangi rumah orang 

yang sering menuturkan pakkiok bunting atau ammuntuli panrita agar orang 

tersebut bisa hadir dan membawakan Pakkiok Bunting. 

b. Kedua penutur pakkiok bunting harus lebih dahulu tiba di rumah mempelai 

perempuan. 

c. Ketiga sebelum syair pakkiok bunting dilantungkan seorang panrita terlebih 

dahulu mempersiapkan yang akan dia bawa pada saat prosesi pakkiok 

bunting dilantungkan. 

d. Keempat jika mempelai laki-kali sudah tiba di kediaman mempelai 

perempuan maka ibu mempelai perempuan atau seorang anrong bunting 
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akan menjemput mempelai laki-laki dan berjalan beriringan sampai di depan 

tangga atau pintu masuk rumah sang mempelai. 

e. Setelah pengantin tiba di depan rumah mempelai perempuan maka seorang 

panrita akan menuturkan pakkiok bunting. 

f. Setelah lantunan syair pakkiok bunting dilakukan maka sang mempelai laki-

laki beserta rombongan dipersilahkan masuk kedalam rumah mempelai 

perempuan. 

C. Teks Syair Pakkiok Bunting Pada acara Pernikahan di Lingkungan 

Tarantang Kelurahan Tubajeng Kabupaten Gowa 

Syair Pakkiok bunting dalam tradisi perkawinan suku Makassar sangat 

diperlukan karena berisi pesan-pesan toriolo yang sangat diperlukan dalam 

membangun rumah tangga serta memiliki banyak makna baik itu tersirat maupun 

tersurat.
43

 Pakkiok bunting dilaksanakan dalam acara penyambutan pengantin, 

dimana pada zaman dulu ketika rombongna mempelai laki-laki telah tiba di rumah 

mempelai perempuan mereka tidak langsung memasuki rumah sebelum mereka di 

panggil secara resmi. 

“Biasana nia tau ero appala syair Pakkiok Bunting tapi tena nisarei nia 
tong tau nisare langsungi battu ri leluhurna, singkamma nakke akkullea 
anjari panrita tena naajarakka tau toaku mungka nia kale-kalei. Iaminjo 
Pakkiok Buntinga na tena nakkulle tau sambarang nisareang, mingka 
mae-mae anrinni niamo nikana sanggar seni jari anjoreng jai anak muda 
ampappilajarri anne Pakkiok buntinga”.

 44
 

Artinya: 
“kadang-kadang orang yang ingin meminta syair Pakkiok Bunting tidak di 
kasi tetapi ada juga yang langsung dikasi oleh leluhur mereka, seperti saya 
bisa jadi Panrita tidak di ajarkan oleh orang tua saya tetapi dating dengan 
sendirinya. Mangakanya Pakkiok Bunting itu tidak boleh sembarangan 
dikasi ke orang lain, tetapi zaman sekarang kan sudah ada sanggar seni 
jadi disana banyak anak remaja yang mempelajari tentang syair Pakkiok 
Bunting”. 
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Teks Syair Pakkiok Bunting Zaman Dulu di lingkungan Tarantang 

Ia dendek ia dendek  

Wahai masyarakat 

Nia‟ tojengmi daeng bunting 

Pengantinnya sudah datang 

Bunting salloa nitayang 

Pengantin yang sudah lama dinanti 

Salloa niantalai 

Sudah lama diharapkan 

Bunting ta bunting 

Pengantin maupun yang bukan pengantin 

Naik ngasengmaki mae 

Silahkan naik 

Ri ballana matoanta 

Di rumah mertua 

Matoang kasi-asi 

Mertua miskin 

Ipara kamase-mase 

Ipar sederhana 

Saribattang matunanu 

Saudara yang sederhana pula
45

 

 

Teks Syair pakkiok bunting zaman sekarang yang sering dilantungkan di 

lingkungan Tarantang 

Ia dendek ia dendek 

Wahai masyarakat 

Nia‟ tojengminjo mae 

Telah datang 

Bunting salloa kutayang 

Pengantin yang sudah lama di nanti 

Salloa kuminasai 

Yang sudah lama diharapkan 

Nampako ri ujung borikku  

Mulai dari berpijak di ujung 

Ri cappa pa‟rasangangku 

Sampai di ujung kampungku  

Naku rappoiko cini 

Kita bertemu 

Kutimbarrangko pangngai 
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Kutebarkan kasih sayang 

Nampako kuasseng nia  

Ketika saya mengetahui kamu datang 

Nakuitungko labattu  

Sudah lama saya menanti kedatanganmu 

Punragi memang   

Kami sudah mempersiapkan 

Berasa‟ ri mangko kebo‟  

Beras di mangkuk putih 

Kubatta memang 

Sudah kubelah  

Rappo bau‟ ri palakku  

Pinang di tanganku 

Kunanro memang  

Kupersiapkan juga  

Kalomping ritalang bulaeng  

Uang yang beralaskan nampan emas 

Ku tongko intan  

Kututup intan 

Kubelo-belo jamarro  

Kuhiasi permata 

Intang maccora 

Permata yang bercorak 

Massingarri ridallekannu  

Yang bersinar dihadapanmu 

Bulaeng ti‟no  

Emas murni 

Ansuloi paccininu  

Yang menyinari penglihatanmu 

Singkuntu sanrapang  

Semua harapan 

Bulang sampulo ngappa  

Seperti bulan empat belas 

Nasusung pale  

Disusun juga 

Natinriang wari-wari  

Kembang yang cantik 

Wari-wari ka pappasang pole  

Bagaikan kembang yang memberikan pesan 

Tamallaju nicini mole-mole  

Tidak terlihat membosankan 

Kukanakonjo anak karaeng  

Kukira anak raja 

Kukana anak bangsawan  

Kukira anak bangsawan 

Nu sipoke-poke gelenre  
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Saling membelah pinang 

Nupasitoa-toai  

Menua bersama 

Nupasiloa-loai 

Pikun bersama 

Nupasicammo-cammoi  

Ompong bersama 

Sitanro takkang 

Saling memberi tongkat 

Siucu‟ pa‟dengka-dengka  

Saling menyerahkan gobek  

Pakkekepa ampasisa‟la  

Hanya maut yang memisahkan 

Numammana-mana sarre  

Engkau beranak pinak seperti pohon serai 

Numa borong unti jawa 

Berhimpun laksana pisang jawa  

Numaccula ase bakka  

Bertunas laksana padi 

Pinruang tuju  

Tumbuh tujuh kali 

Pintallung tassalapangngi 

Hingga berkali-kali lipat 

Naik ngasengmi mae  

Silahkan naik 

Anrong guru tunipangngaliki  

Tamu-tamu yang kami muliakan  

Nakana kelonna daeng bunting bura‟nea  

Dalam lirik lagu pengantin laki-laki 

Nampa lampa ri ballaku  

Baru kulangkahkan kakiku 

Naku joli pakkebuku 

Pintuku sudah ku kunci  

Kutantuanna kelengku 

Sudah saya tentukan 

Namantang puli  

Untuk tinggal selamanya bersamamu 

Nakana kelonna daeng bunting bainea 

Dalam lirik lagu pengantin perempuan 

Apa kicini rinakke daeng  

Apa yang kamu dihat di diri saya  

Inakkemi caddi 

Saya pendek 

Nakke le‟leng  

Saya yang begitu hitam 

Nakke caddi simbolengku 
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Kondekku kecil 

Inakke karobba  

Wajahku juga tidak mulus 

Nakana kelonna daeng bunting bura‟nea  

Berkata pula mempelai laki-laki 

Manna caddi  

Walaupun kamu pendek  

Manna le‟leng  

Biar hitam  

Manna caddi simbolengnu 

Biar kondekmu kecil 

Titi matangku kalabbusang pangngaingku 

Rasa sayang serta keyakinanku hanya untukmu  

Naikmaki mae  

Silahkanlah naik 

Riballana matoanta 

Di rumah mertua 

Matoang kasi-asi  

Mertua miskin 

Ipara kamase-mase  

Ipar sederhana  

Saribattang matunanu  

Saudara yang sederhana pula 

Bunting ta bunting 

Pengantin maupun bukan pengantin 

Naik ngasengmaki mae  

Silahkan masuk kerumah
46

 

Jika dilihat dari syair Pakkiok bunting yang dulu dengan yang sekarang 

terdapat perbedaan pada syair yang berbunyi “Matoang Tuna, ipara kamase-

mase” yang artinya mertua yang miskin dan ipar yang sederhana. Sebagaimana 

dulu syair Pakkiok Bunting ini menceritakan tentang keadaan keluarga mempelai 

perempuan sebelum mempelai laki-laki memasuki rumah. Namun syair Pakkiok 

Bunting sekarang lebih kepada mendeskripsikan kedua mempelai dan 

menceritakan kehidupan atau keadaan keluarga calon mempelai perempuan serta 

terdapat nasehat-nasehat, harapan dan doa agar rumah tangga yang akan dijalani 

sesuai dengan ajaran Islam. 

                                                           

46
Alfisahar Umar, Masyarakat, „Wawancara‟ di Lingkungan Tarantang Kelurahan 

Tubajeng, 30 Mei 2023 



 

 

 

 

 

48  

 
 

Dalam tradisi pernikahan di lingkungan Tarantang kelurahan Tubajeng 

kabupaten Gowa menunjukkan bahwa Syair pakkiok bunting ini sangat diperlukan 

karena di dalamnya terdapat pesan-pesan turiolo yang sangat diperlukan dalam 

membangun sebuah rumah tangga dan memiliki banyak makna yang tersirat. 

Syair pakkiok bunting ini sama halnya dengan puisi tetapi syair ini tidak 

dinyanyikan tetapi diucapkan dengan perasaan dan irama serta mimik yang 

menarik.  

Dalam penelitian ini ada beberapa makna yang terkandung di dalam syair 

pakkiok bunting yang bisa kita pelajari baik yang belum berumah tangga maupun 

yang sudah berumah tangga. Makna yang terkandung dalam prosesi pakkiok 

bunting dalam hal persiapan atau yang digunakan pada saat perosesi pakkiok 

bunting dilaksanakan yaitu beras dijadikan sebagai sebuah simbol kesuburan, 

harapan agar pasangan pengantin mudah rezekinya dan mapan rumah tangganya. 

Kemudian ada sirih pinang, mengandung simbol pemersatu keluarga yang 

mengandung arti sebagai penguat atau harapan semoga anak-anak kami ini 

mengarumi bahtera rumah tangga dengan kokoh dan menjadi keluarga yang 

sakinah mawaddah warahma. Ada juga koin, mengandung simbol kekayaan yang 

bermakna bahwa nantinya sang suami akan bertanggung jawab dalam hal nafkah 

terhadap keluarganya. Gula-gula, di simbolkan sebagai rasa manis dalam 

menjalani kehidupan maknanya yaitu apapun keadaan rumah tangga kalian 

usahakan selesaikan secara baik-baik dan jangan sampai ada yang mendengar 

tentang perselisihan antara kalian serta selalu harmonis berumah tangga. 

Dari hasil penelitian terdapat pula makna-makna yang terkandung di 

dalam syair Pakkiok Bunting diantaranya, yaitu: 

 

Ia dendek ia dendek 

Nia‟ tojengminjo mae 

Bunting salloa kutayang 
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Salloa kuminasai 

Maknanya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dan keluarga 

bahwa sang mempelai laki-laki telah tiba di rumah mempelai perempuan yang 

kedatangannya sudah lama di nanti. 

 

Nampako ri ujung borikku 

Ri cappa pa‟rasangangku 

Naku rappoiko cini 

Kutimbarrangko pangngai 

Maknanya yaitu penyambutan yang hangat dari keluarga mempelai 

perempuan terhadap kedatangan keluarga mempelai laki-laki. 

 

Kunanro memang  

Kalomping ritalang bulaeng  

Ku tongko intan  

Kubelo-belo jamarro  

Intang maccora 

Massingarri ridallekannu  

Bulaeng ti‟no  

Ansuloi paccininu  

Singkuntu sanrapang  

Bulang sampulo ngappa  

Maknanya yaitu mempelai disambut dengan senang dan sudah disiapkan 

beberapa barang yang istimewa oleh calon mertua dan juga terdapat banyak 

harapan serta doa untuk kedua mempelai. 

 

Tamallaju nicini mole-mole  

Kukanakonjo anak karaeng  

Kukana anak bangsawan  

Maknanyaa yaitu walaupun sudah berkali-kali di pandang tetapi wajah 

sang mempelai tidak terlihat membosankan. 

 

Nu sipoke-poke gelenre  

Nupasitoa-toai  

Nupasiloa-loai 

Nupasicammo-cammoi  
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Sitanro takkang 

Siucu‟ pa‟dengka-dengka  

Pakkekepa ampasisa‟la  

Maknanya yaitu setiap pasangan harus saling setia terhadap pasangannya, 

susah maupun senang harus tetap bersama walaupun banyak rintangan di dalam 

berumah tangga dan hanya maut yang dapat memisahkan. 

 

Numammana-mana sarre  

Numa borong unti jawa 

Numaccula ase bakka  

Maknanya yaitu semoga dikaruniai anak-anak yang pintar, soleh dan 

soleha serta berbakti kepada kedua orang tua. 

 

Apa kicini rinakke daeng  

Inakkemi caddi 

Nakke le‟leng  

Nakke caddi simbolengku 

Inakke karobba  

Nakana kelonna daeng bunting bura‟nea  

Manna caddi  

Manna le‟leng  

Manna caddi simbolengnu 

Titi matangku kalabbusang pangngaingku 

Maknanya yaitu setiap masangan harus menerima segala kekurangan 

maupun kelebihan masing-masing dan tidak membeda-bedakannya dengan orang 

lain. Karena dari kekurangan serta kelebihannyalah kita dapat saling melengkapi 

satu sama lain. 

 

Riballana matoanta 

Matoang kasi-asi  

Ipara kamase-mase  

Saribattang matunanu 

Maknanya yaitu keluarga calon mempelai adalah keluarga yang sederhana 

dan tidak suka menampakkan kekayaannya walaupun mereka dari keluarga yang 

terpandang. 
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D. Nilai Budaya Islam Terhadap Sakralitas Syair Pakkiok Bunting Pada Acara 

Pernikahan di Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kabupaten 

Gowa 

Budaya sebagaimana yang diistilahkan dalam ilmu antropologi, tidaklah 

hanya berkaitan dengan pengembangan dibidang seni dan keanggunan sosial, 

akan tetapi budaya lebih diartikan sebagai himpunan pengalaman yang 

dipelajari.
47

 Nilai budaya dapat diartikan sebagai pedoman untuk menentukan 

baik-buruk, harus-tidak harus, perlu-tidak perlu dan sebagainnya berkenaan 

dengan hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia. Nilai budaya itu selalu 

ada dibalik perilaku manusia, karena diwujudkannya perilaku-perilaku tertentu 

menunjukkan bahwa perilaku-perilaku itulah yang dianggap baik dan perlu untuk 

ditampakkan dan bukan perilaku yang lain.
48

 Budaya berarti keseluruhan yang 

mencakup pengetahuan, kesenian, kepercayaan, adat istiadat dan lain sebagainya 

seperti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada semestinya. 

Menurut Asmaun Sahlan, isitilah budaya mula-mula datang dari disiplin 

ilmu Antropologi. Apa yang tercakup dalam definisi budaya sangatlah luas. Istilah 

budaya dapat diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, 

kelembagaan dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang 

mencirikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan 

bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya diartikan 

sebagai: pikiran; adat istiadat; sesuatu yang sudah berkembang; sesuatu yang 

menjadi kebiasaan yang sukar diubah.
49
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Nilai budaya juga dipahami sebagai konsepsi-konsepsi yang hidup dalam 

alam pikiran dari sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus 

mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sebagai konepsi-konsepsi, nilai-nilai 

budaya bukan hanya sekedar informasi kognitif. Nilai-nilai budaya mengandung 

gagasan-gagasan emosional yang mendalam. Karena itulah nilai budaya menjadi 

dasar dari kehidupan manusia atau menjadi pedoman tentang apa yang harus 

orang lakukan.
50

  

Pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku 

pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. 

Dengan pernikahan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah 

swt menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah 

tangganya.
51

 Pernikahan adalah suatu perasaan yang menyalurhkan hidup manusia 

dan merupakan suatu keharusan serta kewajiban bagi setiap orang yang mampu 

menjalaninya. Pernikahan merupakan akad atau suatu ikatan yang menghalalkan 

hubungan antara laki-laki dan perempuan dan melahirkan keturunan bagi 

kehidupan selanjutnya yang diliputi rasa sukur dan mendapat ridho dari Allah 

Swt. 

Pakkiok Bunting merupakan syair yang dilantungkan oleh seorang pakkiok 

bunting pada acara simorong (mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai 

perempuan). Calon mempelai laki-laki memberikan pemahaman tentang pola 

fikir, pandangan hidup dan latar sosial masyarakat Makassar serta memaparkan 

nilai-nilai yang lugas dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat baik dari 

masyarakat suku Makassar maupun di luar suku Makassar yang terlibat dalam 
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prosesi pernikahan adat suku Makassar untuk bisa memahami makna dan pesan-

pesan yang terkandung di dalam syair pakkiok bunting. Syair pakkiok bunting 

tidak hanya sekedar menuturkan penyambutan semata, tetapi pakkiok bunting 

merupakan komunikasi penyampaian nasihat. Seperti yang dikatakan oleh 

informan yang bernama Amir Daeng Bantang (75 tahun) 

“ Anjo nikanaya Pakkiok Bunting anu sanna jaina pappilajarang baji 
akkulle ni alle contona akkulleki sikatutui parangta tau, llanna tau 
sikalabini mannaabbeserekki siagang bura‟nenta tena nakulle 
kalangerang pantarang balla, sipakatauki podenga mae di matoang na 
iparak ka” 

Artinya  

“Yang Namanya Pakkiok Bunting didalamnya terdapat banyak pelajaran 
yang bisa kita petik contohnya kita diharapkan agar saling menghargai 
antar sesama. Dalam hubungan suami istri walaupun kita lagi berselisih 
tidak boleh didengar oleh orang diluar rumah, kita juga harus saling 
menyayangi baik mertua maupun menantu.

52
 

Syair pakkiok bunting merupakan hal yang sangat sakral dimana tidak 

semua orang bisa menuturkan syair pakkiok bunting. Ada beberapa persiapan 

yang harus disiapkan sebelum melakukan pakkiok bunting, seperti yang 

dikemukakan oleh informan yang bernama Amir daeng Bantang (75 tahun) yaitu: 

 “Ngapa nanikana sakralki anjo Pakkok Buntinga nasaba tau rioloa 
nipilei anjo akkulea akkiok bunting tena nakulle sambarang tau akkiok 
siagadang podenga panritapa akkulle akkiok bunting, nakana tau rioloa 
anjo Pakkiok Buntinga nia todonga biasa panrita nisareang langsungi 
sigang leluhurna ilalang ri mimpina, iami anjo na jaija panrita tapi tena 
na sambarang akkulle akkiok bunting. sebelumna antu tawwa akkiok 
bunting nia rodonga nabaca panritaya kamma doa nampa napasadiami 
antu apa-apa nani pakea punna lakkiokmo tawwa bunting” 

Artinya: 

“Mengapa Pakkiok Bunting dikatakan sakral karena hanya orang-orang 
yang terpilih yang bisa melantungkan syair Pakkiok Bunting dan juga 
hanya Panrita (pemangku adat) yang bisa melantungkan syair Pakkiok 
bunting. Kata orang dahulu syair Pakkiok Bunting didapatkan langsung 
dari leluhur mereka melalui mimpi, itulah sebabnya mengapa banyak 
Panrita (pemangku adat) tetapi tidak sembarangan yang bisa 
melantungkannya. Sebelum melakukan prosesi Pakkiok Bunting, Panrita 
(pemangku adat) membacakan sebuah doa serta mulai mempersiapkan apa 
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yang dibutuhkan pada saat prosesi Pakkiok Bunting tidak sembarangan 
juga Panrita (pemangku adat) yang bisa”.

53
 

 Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

sakralitas syair pakkiok bunting adalah sebuah syair yang sangat sakral karena 

tidak semua orang bisa melantungkan syair pakkiok bunting dan hanya orang-

orang tertentu saja yang bisa melantungkan syair pakkiok bunting. Syair pakkiok 

bunting diberikan langsung oleh leluhur mereka melalui mimpi dan tidak semua 

orang juga mendapatkannya. Didalam syair pakkiok bunting terkandung doa serta 

nasihat-nasihat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. selain itu nilai 

islam yang terkandung di dalam syair pakkiok bunting yaitu dapat menumbuhkan 

dan mempererat tali silaturahmi antar sesama keluarga dan masyarakat melalui 

syair pakkiok bunting. Dengan itu, penyambutan pengantin yang disertai dengan 

pakkiok bunting menambah kesan kemeriahan suasana pesta pernikahan dan juga 

memberikan nilai-nilai tambahan dengan penghayatan yang terkandung di dalam 

syair pakkiok bunting. Terdapat beberapa nilai-nilai Islam yang terkandung dalam 

syair pakkiok bunting yaitu: 

1. Nilai tanggung Jawab 

 Seperti pada syair “Punragi memang, berasa‟ ri mangko kebo” yang 

artinya kita sudah mempersiapkan beras dimangkuk putih. Dimana dalam syair 

tersebut beras diartikan sebagai sumber kehidupan karena beras merupakan 

kebutuhan pokok setiap orang, beras juga sebagai sebuah simbol kesuburan, 

harapan agar pasangan pengantin mudah rezekinya dan mapan rumah tangganya. 

Keputusan untuk membina sebuah kehidupan rumah tangga harus dibarengi 

dengan itikad baik untuk bisa melaksanakan semua tanggung jawab dalam 

berumah tangga. Seorang suami merupakan imam dalam rumah tangga dan tidak 

hanya membimbing istri, tetapi juga memenuhi nafkah lahir batin istri dan berbuat 
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baik kepada keluarga istri. Begitupun dengan istri, selain bertanggung jawab 

mengurus suami, istri juga bertanggung jawab untuk mengurus serta membimbing 

anak-anaknya kelak. Seperti yang terkandung dalam QS. Al Baqarah ayat 233. 

وَعَلَى  ۗ  وَالْوٰلِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اوَْلََدَهُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ ارَاَدَ انَْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ 
 ٣٢٢ لََ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ اِلََّ وُسْعَهَا ۗ  رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوْفِ  ۗ  الْمَوْلُوْدِ لَه

Terjemahnya: 

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 
menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.

54
 

 Makna yang terkandung pada ayat di atas yaitu ibu-ibu hendaklah 

menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh jika ia berniat untuk 

menyempurnakan proses penyusuan kepada anak-anaknya. Dan bagi seorang ayah 

berkewajiban untuk memberi nakfkah kepada istri serta anak-anaknya, Allah tidak 

akan membebani seseorang di luar dari kemampuannya melainkan Allah akan 

mempermudah segala urusannya jika ia benar-benar menjalankan kewajibannya. 

2. Nilai Kesucian 

 Salah satu faktor utama dalam rumah tangga yaitu kesetiaan dimana factor 

ini dapat menentukan kelanggengan sebuah rumah tangga. Seperti pada syair 

“nusi poke-poke galenre, nupasitoa-toai, nupasiloa-loai, nupasicammo-cammoi, 

sitanro takkang, siucu‟ paddenga-dengka, pakkekepa ampasisa‟lakko” yang 

artinya menua Bersama, sama-sama pikun, sama-sama ompong, saling 

memberikan tongkat, siap hidup semati. Hal ini sangat penting disampaikan untuk 

calon pengantin agar mereka mengetauhi bahwa kehidupan baru yang akan 

mereka jalani tidak terlepas dari sebuah godaan. Kesetiaan dan kepercayaan 

merupakan dua hal yang sangat penting di dalam rumah tangga sehingga bisa 

menciptakan rumah tangga yang harmonis, selain itu kita juga harus saling 
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menjaga kehormatan dan menerima kelebihan serta kekurangan pasangan. Seperti 

yang terkandung dalam QS. Yasin ayat 36. 

 الََْرْضُ وَمِنْ انَْ فُسِهِمْ وَمَِّا لََ يَ عْلَمُوْنَ  بِتُ ۗ  سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الََْزْوَاجَ كُلَّهَا مَِّا تُنْ 

٢٣ 
 

Terjemahnya: 

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 
dari apa yang tidak mereka ketahui”.

55
 

Dalam ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt adalah Tuhan yang 

menciptakan segalanya dan menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. 

Maka dari itulah kita sebagai manusia harus terhindar dari segala sifat yang buruk 

karena Allah swt mengetahui semua apa yang dilakukan oleh makhluknya. 

3. Nilai Keterbukaan  

 Ungkapan sanjungan terhadap pengantin merupakan sikap saling 

menghargai dan dapat menerima bagaimana pun bentuk fisik dari pasangannya, 

seperti pada syair “Manna caddi, manna le‟leng, manna caddi simbolengnu, titti 

matangku kalabbusang pangngaingku” yang artinya biar kecil, biar hitam, biar 

kondekmu kecil, keyakinan serta rasa sayangku hanya untukmu. Dalam kalimat 

diatas dapat kita simpulkan bahwa sang mempelai harus saling menerima segala 

kekurangan serta kelebihan dari pasangannya, kehadiran kedua mempelai harus 

diterima dalam keluarga masing-masing karena ini sangat penting untuk 

kehidupan selanjutnya. Seperti yang terkandung dalam QS. Al Hijr ayat 47 yang 

berbunyi: 

تَ قٰبِلِيَْْ وَنَ زَعْنَا مَ  نْ غِلٍّ اِخْوَاناً عَلٰى سُرُرٍ مُّ  ٧٤ ا فِْ صُدُوْرهِِمْ مِّ

Terjemahnya: 
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“Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, 
sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-
dipan”.

56
 

 Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah Swt telah mencabut 

sifat buruk yang dimiliki oleh manusia seperti sifat dengki dan iri hati serta 

mereka hidup dalam keadaan yang saling menghargai satu sama lain dan saling 

mejaga perasaan antar sesame sehingga mereka menjalin hubungan yang 

harmonis. 

4. Nilai Kesederhanaan 

 Kesederhanaan adalah salah satu nilai moral yang dimulai dari sikap dari 

hati kita yang terkandung dalam syair Pakkiok Bunting yang berbunyi “Matoang 

kasi-asi, ipara kamase-mase, saribattang matunanu” yang artinya mertua yang 

miskin, ipar sederhana dan saudara yang sederhana pula. Di dalam syair tersebut 

menunjukkan bahwa orang terdahulu tidak suka menunjukkan kekayaannya 

walaupun dia kaya, mereka selalu hidup sederhana dan senantiasa bersyukur atas 

apa yang sudah di dapatkan. Seperti yang terkandung dalam QS. Al Furqan 67/2. 

 

لِكَ قَ وَامۗ  تُ رُواْ وكََانَ بَ ۗ  يَق ۗ  رفُِواْ ولََ ۗ  يُس ۗ  أنَفَقُواْ لَ  ۗ  وَٱلَّذِينَ إِذَا  ٧٦  نَ ذَٰ

Terjemahannya: 

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang 
yang apa bila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak 
(pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”.

57
 

 Makna yang terkandung pada ayat di atas yaitu orang-orang yang selalu 

bersedekah tidak akan takut jatuh miskin karena mereka percaya bahwa apa yang 

mereka berikan pada hari ini akan mendapatkan balasan yang lebih dikemudian 

hari. 
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5. Nilai Estetika 

Estetika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang seni dan 

keindahan yang di dalamnya membahas tentang tanggapan manusia terhadap 

kepekaan seni dan keindahan suatu budaya atau tradisi. Estetika adalah cabang 

yang sangat dekat dengan filosifi seni yang berhubungan dengan segala sesuatu 

yang mencakup dalam pengertian keindahan yang disebut estetik 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil rumusan pokok permasalahan yang telah diteliti dan 

disusun rapi dalam sub bab skripsi ini. Maka ada beberapa kesimpulan yang telah 

diperoleh penulis dari penelitian ini, di antaranya sebagai berikut: 

1. Tradisi pakkiok bunting merupakan tradisi yang sudah ada setelah 

datangnya Islam. Tradisi ini dilakukan pada saat acara pernikahan suku 

Makassar guna menyampaikan pesan-pesan terdahuu serta doa dan 

harapan kepada calon pengantin. 

2. Syair pakkiok bunting ini merupakan syair yang sangat sakral dan tidak 

boleh sembarangan orang yang melakukan Pakkiok Bunting. Hanya 

seorang panrita (pemangku adat) yang bisa melantungkan syair pakkiok 

bunting karena didalam syair tersebut mengandung nilai-nilai agama dan 

beberapa pappasang tau riolo (pesan-pesan leluhur) yang sangat sakral 

dan cara pengucapannya juga harus benar-benar halus agar yang 

mendengarkan syair pakkiok bunting bisa benar-benar mendengarkan dan 

tersentuh dengan syair tersebut serta dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan rumah tangga. 

3. Terdapat beberapa nilai-nilai budaya islam dalam tradisi pakkiok bunting 

yang dapat mempererat hubungan tali silaturahmi anatar sesama, dalam 

artian mereka dapat bersama-sama mendengar dan menyaksikan ketika 

syair pakkiok bunting dilantungkan. Nilai-nilai budaya Islam yang 

terkandung dalam syair pakkiok bunting yaitu Nilai Tanggung Jawab, 

Nilai Kesucian, Nilai Keterbukaan dan Nilai Kesederhanaan dalam 

membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 
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B. Implikasi Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki banyak manfaat baik secara langsung maupun 

tidak langsung dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan 

sekitar dalam menjaga kerukunan hidup masyarakat. Untuk menjaga dan 

melestarikan kebudayaan lokal khususnya pakkiok bunting maka pemerintah di 

Kabupaten Gowa harus tetap meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya 

menjaga dan mempertahankan kebudayaan lokal yang sesuai dengan ajaran Islam. 

bagi generasi penerus diharapkan agar tetap mempertahankan budaya lokal yang 

ada serta masyarakat juga harus mendukung generasi muda untuk melestarikan 

tradisi pakkiok bunting agar tradisi ini tidak terlupakan. Dalam hal ini penulis 

berharap penelitian mengenai pakkiok bunting tidak berhenti sampai di sini saja 

melainkan harus tetap berlanjut, syair pakkiok bunting ini harus tetap dijaga dan 

dilestarikan karena keberadaannya sudah menjadi warisan leluhur dan sudah 

dijalankan sejak dulu hingga sekarang. 
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Gambar Mempelai Laki-laki Mulai Memasuki Halaman Rumah Mempelai 
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Gambar Prosesi Pakkiok Bunting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Prosesi Pakkiok Bunting 
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Wawancara dengan kepala Lingkungan Tarantang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat sekaligus seorang Panrita 
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Wawancara dengan Tokoh Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat 
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Wawancara dengan Tokoh Masyarakat sekaligus seorang Anrong 
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Wawancara dengan Tokoh Agama 
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