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ABSTRAK 

Nama   : Hasriani 

Nim   : 40200119073 

Judul Skripsi : Integrasi Islam dan Budaya Lokal Dalam Tradisi    

Korongtigi Pernikahan Masyarakat Bonto Sua 

Kabupaten Jeneponnto 

 
Pokok masalah penelitian ini adalah meninjau pelaksanaan tradisi 

korongtigi pernikahan masyarakat Bonto Sua Kabupaten Jeneponto dalam 
perspektif budaya?. Adapun sub masalahnya yaitu: 1) Bagaimana eksistensi tradisi 
korongtigi pernikahan masyarakat Bonto Sua Kabupaten Jeneponto? 2) Bagaimana 
prosesi tradisi korongtigi pernikahan masyarakat Bonto Sua Kabupaten Jeneponto? 
3) Bagaimana wujud integrasi nilai budaya lokal dan budaya Islam dalam tradisi 
korongtigi pernikahan masyarakat Bonto Sua Kabupaten Jeneponto? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan historis, antropologi, sosiologi dan agama. Sumber data 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data 
observasi, wawancara dan dokumentasi. langkah-langkah yang digunakan untuk 
analisis data yaitu tahap reduksi data, klasifikasi data, tahap menyajikan data, dan 
tahap pengecekan keabsahan data. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa : 1) Eksistensi atau keberadaan  
tradisi korongtigi sudah ada sejak lama di Bonto Sua Kabupaten Jeneponto dan 
telah menjadi tradisi yang turun temurun dan tetap eksis sampai sekarang, dan 
menjadi wadah silaturahmi antar keluarga dan masyarakat lainnya. 2) Proses 
pelaksanaan tradisi korongtigi terdiri dari tiga tahapan seperti pra pelaksanaan 
dimana pada tahap ini yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, 
kemudian tahap pelaksanaan yaitu Anrong bunting meletakkan daun pacar di 
tangan mempelai yang masyarakat Jeneponto menyebutnya dengan nama attittili, 
diikuti oleh orang tua, dan kemudian dilanjutkan oleh saudara dari bapak atau ibu, 
hingga mencapai orang terakhir yang dipanggil, kemudian pasca pelaksanaan  yaitu 
calon pengantin bejabat tangan dan meminta do’a restu kepada keluarga dan para 
hadirin. Harapannya, setelah prosesi ini, calon pengantin diharapkan menjadi suci 
lahir dan batin, serta menjadi pasangan yang selalu bersama dalam suka dan duka, 
dalam cinta dan kasih sayang, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. 3) Nilai-
nilai budaya lokal dan budaya Islam dalam tradisi korongtigi di Bonto Sua terbagi 
menjadi beberapa bagian yaitu nilai kekeluargaan, nilai estetika, nilai edukasi, nilai 
sosial kemasyarakatan serta nilai filosofis. 
 Implikasi dalam penelitian ini adalah untuk menjaga dan melestarikan 
kebudayaan lokal khususnya tradisi korongtigi maka diharapkan bagi pemerintah 
di Kabupaten Jeneponto harus tetap meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya 
menjaga dan mempertahankan kebudayaan lokal yang sesuai dengan ajaran Islam. 
agi generasi penerus diharapkan agar tetap mempertahankan budaya lokal yang ada 
dan masyarakat juga harus memberikan dukungan kepada  generasi muda untuk 
melestarikan tradisi korongtigi agar tradisi ini tidak terlupakan. Dalam hal ini 
penulis berharap penelitian mengenai tradisi korongtigi tidak berhenti sampai di 
sini saja melainkan harus tetap berlanjut  dan hasil penelitian ini dapat digunakan 
untuk mengadakan penelitian yang sejenis dengan pembahasan yang lebih luas. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan masyarakat tradisional atau religius, sangat penting 

melakukan kegiatan pernikahan menurut ajaran agama, karena pernikahan 

merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang suci serta sakral dan mempunyai tujuan 

yang luhur lagi mulia. Berdasarkan ajaran agama Islam pernikahan merupakan 

suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk beranak serta berkembang biak 

dalam kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya 

yang positif dalam mewujudkan pernikahan.1 Jadi di simpulkan bahwa pernikahan 

merupakan sesuatu yang sakral dimana seseorang yang menjalaninya secara lahir 

dan batin akan mendapatkan ketenangan serta kedamaian.2 

Pernikahan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Makassar dan masyarakat Indonesia 

pada umumnya, karna menyangkut  dua  keluarga besar yaitu keluarga mempelai 

laki-laki dan perempuan untuk di persatukan. Maka tidak heran jika pernikahan adat 

Makassar tidak hanya melibatkan keluarga inti kedua mempelai saja, tapi juga 

menyangkut seluruh keluarga besar baik saudara, paman dan bibi, para sesepuh juga 

ikut terlibat dalam mempersiapkan pernikahan. Upacara pernikahan di Sulawesi 

Selatan banyak di pengaruhi oleh ritual-ritual sakral Tujuannya supaya pernikahan 

berjalan dengan lancar dan mempelainya mendapatkan berkah dari yang Kuasa. 

Dengan demikian pernikahan menjadi suatu peristiwa yang penting dalam 

kehidupan manusia, karna dengan pernikahan manusia dapat memenuhi kebutuhan 

 

1Maulana Yahya, “Tradisi Pernikahan Mattudang Penni Suku Bugis di Tinjau dari Hukum 

Islam” Skripsi (Jambi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin 2019). 

2Abdul Halim, “Penelitian Sosial Agama” Jurnal (vol. 5 no.1  2020), h. 8. 



2 

 

 

 

akan teman  hidup, kebutuhan harta, memberikan ketentuan hak serta kewajiban 

juga perlindungan kepada anak-anak dari hasil perkawinan.3 

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera 

dan bahagia, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi,  serta untuk 

menyempurnakan akhlak dan moral setiap individu ke jalan yang lebih baik.4 

Dalam Islam tujuan pernikahan tidak hanya untuk hidup di dunia saja, tetapi juga 

menyiapkan kehidupan di akhirat nanti. Pernikahan dapat membuat hidup 

seseorang berubah menjadi lebih baik jika di jalani dengan mengikuti ajaran nabi 

Muhammad Saw.  

Salah satu tahapan situs hidup yang dilalui oleh masyarakat Makassar termasuk 

masyarakat Bonto Sua Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto 

adalah pernikahan. Semua orang tua mengharapkan anaknya dapat tumbuh dan 

berkembang agar ketika dewasa dapat menikah kan anaknya tersebut dengan ramai 

dan meriah yang disebut dengan istilah “Bunting Lompo”. Harapan ini terwujud 

jika anak laki-laki maupun anak perempuan taat mengikuti aturan adat dan taat 

melakukan ajaran agama yang dianutnya. 

Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk 

Sulawesi Selatan. Terkadang banyak orang yang sulit membedakan antara tradisi 

lama masyarakat Sulawesi Selatan yang tumbuh dan berasal dari zaman animisme 

hingga era peradaban, dengan tradisi yang dibentuk oleh kedatangan Islam.5 Salah 

satu adat pernikahan yang masih di junjung tinggi dan masih eksis sampai sekarang 

di Makassar termasuk masyarakat Bonto Sua adalah “korongtigi” dalam  bahasa 

 

3M. Dahlan, “Islam dan Budaya lokal: Adat perkawinan Bugis Sinjai “, Jurnal Diskursus 

Islam, vol. 1 no. 1, (April 2013), h. 23. 

4Sudirman P, “Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar dan Relevansinya dalam Islam”. 

Jurnal (vol. 2 no. 1, 2016), h. 14. 

5Sabara, “Islam dalam tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”. Jurnal MIMIKRI 

(vol. 4 no. 1, 2018), h. 54. 
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Bugis disebut dengan “Mappacing”. Korongtigi merupakan salah satu rangkaian 

adat pernikahan yang masih kental dengan adat istiadat yang hingga kini masih 

tetap di lestarikan oleh masyarakat suku Makassar.  

Korongtigi dalam bahasa Indonesia yaitu mensucikan diri, yang di lakukan 

oleh kedua mempelai baik mempelai laki-laki maupun perempuan  di rumah 

masing-masing.6 Kegiatan ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus 

dilakukan pengantin. Ini bermakna sebagai suatu bentuk penyucian bagi calon 

mempelai dari segala keburukan, kotoran maupun dosa lainnya yang telah 

dilakukan, baik di sengaja maupun tidak di sengaja. Sehingga ketika memasuki 

pernikahan mempelai dalam keadaan suci, bersih jiwa dan raga. Seperti sucinya 

pernikahan itu sendiri. 

Sehari sebelum acara korongtigi di lakukan, pihak keluarga di utus untuk 

ammuntuli (mengundang), mereka di minta untuk mendatangi rumah angrongguru 

(guru, pimpinan ahli) tokoh masyarakat, tokoh agama. Tujuannya untuk 

mengundang secara langsung sebagai bentuk permintaan izin bahwa malam harinya 

akan di laksanakan acara korongtigi di rumah keluarga calon pengantin tersebut. 

Biasanya orang yang mengikuti acara Ammuntuli (mengundang) di wajibkan untuk 

memakai baju adat, bagi perempuan yaitu baju bodo dan untuk laki-laki 

menggunakan jas tutup yang di lengkapi songkok guru. Perempuan yang ikut dalam 

kegiatan ini membawa bosara’ yang berisi raung leko’ (daun siri), rokok dan kue. 

Bosara’ ini nantinya akan di serahkan kepada angrongguru (guru, pimpinan ahli) 

tokoh agama dan tokoh masyarakat.  

Upacara adat korongtigi dimulai setelah Shalat isya, sebelum melakukan 

korongtigi terlebih dahulu dilaksanakan acara appatamma’ (Khatam Al-Qur’an). 

Ritual appatamma’ ini dipimpin oleh guru mengaji waktu kecil atau iman dusun di 

 

6Sarpinah, “Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Budaya Mappacci pada Rangkaian 

Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis”. Jurnal Selami IPS (vol. 3 no. 47, Juni 2018), h.212 
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lokasi sang mempelai. Setelah itu calon mempelai di bawah ke lamming 

(pelaminan), dan dilanjutkan dengan pembacaan barazanji atau sholawat nabi, 

setelah kedua acara tersebut terlaksana barulah acara Korongtigi dimulai. Dalam 

proses pelaksanaannya yang pertama memberikan daun Paccing di tangan 

pengantin adalah Anrong bunting, kemudian orang tua, keluarga serta para tamu 

undangan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti berusaha 

menerapkan masalah pokok yaitu Meninjau Pelaksanaan Tradisi Korongtigi 

Pernikahan Masyarakat Bonto Sua Kabupaten Jeneponto dalam Perpektif Budaya?  

yang kemudian dirumuskan dalam sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi tradisi korongtigi pernikahan masyarakat Bonto Sua 

Kabupaten Jeneponto?  

2. Bagaimana prosesi tradisi korongtigi pernikahan masyarakat Bonto Sua 

Kabupaten Jeneponto?  

3. Bagaimana integrasi nilai budaya lokal dan budaya Islam tradisi korongtigi 

di Bonto Sua Kabupaten Jeneponto?  

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Penulis memfokuskan penelitian ini pada integrasi nilai budaya lokal dan 

budaya Islam dalam tradisi korongtigi pernikahan masyarakat Bonto Sua 

Kabupaten Jeneponto.  

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus penelitian ini adalah bagaimana eksistensi tradisi korongtigi 

pernikahan masyarakat Bonto Sua Kabupaten Jeneponto, baik itu awal mula di 
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kenal tradisi korongtigi, perubahan dari masa ke masa, pendukung tradisi serta 

motif dan tujuan pelaksanaannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana 

prosesi korongtigi, baik menyangkut pra pelaksanaan, pelaksanaan, maupun pasca 

pelaksanan. Serta akan di bahas juga mengenai bagaimana integrasi nilai budaya 

Islam dan budaya lokal tradisi korongtigi, baik menyangkut nilai kesucian, nilai 

agama, maupun nilai sosial kemasyarakatan. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini, dan juga merupakan tahap pengumpulan data yang tidak lain 

tujuannya adalah untuk memeriksa apakah sudah ada penelitian tentang masalah 

yang dipilih dan juga untuk membantu penulisan dalam menemukan data sebagai 

bahan perbandingan agar supaya data yang dikaji itu lebih jelas. Pembahasan 

skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan acuan dalam 

menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun buku atau karya ilmiah yang penulis 

anggap relevan dengan objek penelitian ini di antaranya :  

1. Skripsi: Nurul Fitra Sarbini yang berjudul “Tradisi Korongtigi dalam Adat 

Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe Kabupaten Jeneponto (Akulturasi 

Budaya)”, pada tahun 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai  nilai-

nilai Islam dalam tradisi Korongtigi serta pengaruhnya terhadap kehidupan 

sosial kemasyarakatan.7 

2. Disertasi: H.M Dahlan M yang berjudul Islam dan Budaya Lokal “ kajian 

Historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai”, ditulis pada tahun 2013, 

dalam disertasi ini, di jelaskan mengenai masalah proses Islamisasi di Sinjai 

 

7Nurul Fitra Sarbini. “Tradisi Korongtigi dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe 

Kabupaten Jeneponto (Akulturasi Budaya)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

2019. 
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yang melahirkan asimilasi budaya lokal, selain itu juga dijelaskan mengenai 

konsep perkawinan kebudayaan Islam dan budaya lokal Bugis Sinjai.8 

3. Skripsi: Mardiana  yang berjudul “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa 

Bontolempangan Kabupaten Gowa, (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya 

Lokal)”, ditulis pada tahun 2017. Dalam skripsi ini secara umum membahas 

mengenai akulturasi Islam dalam tradisi pernikahan di Kabupaten Gowa.9 

4. Skripsi: Ika Dayani Rajab Putri yang berjudul “Makna pesan Tradisi Mappacci 

pada pernikahan adat Bugis Pangkep di Kelurahan Talaka Kecamatan 

Ma’rang”, di pada tahun 2016, dalam skripsi ini membahas secara umum 

mengenai makna pesan tradisi mappacci.10 

5. Skripsi: Endi Zulkaidah yang berjudul “Eksistensi Tradisi Korongtigi dalam 

Adat Pernikahan Masyarakat Parasangang Beru Kabupaten Jeneponto”, ditulis 

pada tahun 2021. Dalam skripsi ini secara umum membahas mengenai 

eksistensi tradisi korongtigi.11 

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan nama tradisi 

yang berbeda tapi memiliki arti serta makna yang sama, korongtigi dan mappacci 

memiliki artian mensucikan diri.  Perbedaan terletak pada proses pelaksanaannya, 

serta fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus kepada pandangan 

masyarakat, makna pesan tradisi korongtigi, nilai-nilai Islam dalam tradisi 

korongtigi serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Adapun 

 

8M. Dahlan, “Islam dan Budaya lokal: Adat perkawinan Bugis Sinjai “, Jurnal Diskursus 

Islam, vol. 1 no. 1, (April 2013), 

9Mardiana. “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa 

(Akulturasi Budaya Islam dan budaya lokal)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

2017. 

10Ika Dayani Rajab Putri,. “Makna Pesan Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Adat Bugis 

Pangkep di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang”. Skripsi. Univeritas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2016. 

11Endi Zulkaidah, “Eksistensi Tradisi Korongtigi dalam Adat Pernikahan Masyarakat 

Parasangang Beru Kabupaten Jeneponto”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021 
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penelitian sekarang berfokus kepada integrasi nilai budaya lokal dan budaya Islam 

dalam tradisi korongtigi serta eksistensi dalam tradisi korongtigi pernikahan 

masyarakat Bonto Sua Kabupaten Jeneponto, dan untuk mengetahui prosesi dari 

tradisi korongtigi. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui eksistensi tradisi korongtigi dalam pernikahan masyarakat 

Bonto Sua Kabupaten Jeneponto.  

b. Untuk mendeskripsikan prosesi tradisi korongtigi dalam pernikahan 

masyarakat Bonto Sua Kabupaten Jeneponto.  

c. Untuk menganalisis wujud integrasi nilai budaya lokal dan budaya Islam dalam 

tradisi korongtigi di Bonto Sua Kabupaten Jeneponto.  

2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang ingin di capai dari penelitian yang dilaksanakan ini adalah : 

a. Kegunaan Ilmiah 

Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat pada pengembangan ilmu 

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

Sua, dapat menjadi bahan rujukan bagi kepentingan ilmiah dan praktisi lainnya 

yang berkepentingan, serta dapat juga menjadi langkah awal bagi penelitian serupa 

di daerah-daerah lain. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga 

pendidikan khususnya sebagai acuan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan 

kepada peneliti dalam rangka mengungkapkan berbagai macam fenomena yang 

timbul di tengah masyarakat baik pada lingkungan sendiri khususnya di luar pada 

umumnya. 
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 BAB II  

KAJIAN TEORETIS 

A. Tradisi dan Kebudayaan  

1. Tradisi 

a. Pengertian tradisi 

Tradisi dalam bahasa Latin ialah tradition yang berarti di teruskan atau 

kebiasaan. Dalam pengertian sederhana tradisi merupakan bentuk kegiatan yang di 

lakukan sejak lama yang telah menjadi suatu bagian di kehidupan masyarakat. 

Sesuatu yang paling mendasar dalam tradisi ialah sebuah informasi yang di teruskan 

dari generasi ke generasi baik itu secara lisan maupun tertulis, dikarenakan jika hal 

ini tidak ada, maka tradisi bisa hilang atau punah.1 Tradisi secara istilah mempunyai 

sebuah arti mengenai adanya keterkaitan masa lampau dengan masa kini. Hal yang 

diwariskan oleh nenek moyang terdahulu menunjukkan sesuatu yang masih 

berwujud serta masih berfungsi hingga saat ini. Tradisi memberikan pemahaman 

mengenai bagaimana masyarakat bertingkah laku baik itu dalam kehidupan dunia, 

keagamaan maupun terhadap hal-hal ghoib. Tradisi merupakan Sebuah roh dari 

suatu kebudayaan yang juga memiliki kedudukan yang tinggi di dalam kehidupan 

yang mencakup kebiasaan-kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat. 

Tradisi adalah sebuah peninggalan, warisan maupun aturan-aturan, harta, 

kaidah-kaidah, adat istiadat, dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah 

sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan di pandang sebagai 

keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola perilaku manusia dalam 

keseluruhannya. Tradisi sebagai keseluruhan sesuatu hal yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat yang berkesinambungan. Contohnya budaya, kebiasaan, 

adat bahkan kebiasaan. 

 

1Mahfudlah Fajrie, Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah : Melihat Gaya 

komunikasi dan Tradisi Pesisiran, (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2016), h. 23. 
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Tradisi jika di lihat dalam kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat 

istiadat, yaitu sebuah kebiasaan yang sifatnya religius dari kehidupan penduduk asli 

yang mencakup tentang hukum, norma-norma, nilai-nilai budaya serta aturan-

aturan yang berkaitan, juga menjadi sistem atau peraturan yang telah mantap serta 

mengandung segala rancangan sistem kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.2 

Sedangkan arti di dalam kamus sosiologi ialah kepercayaan serta adat istiadat yang 

dapat di pelihara secara turun temurun. 

Tradisi yaitu sebuah adat juga kebiasaan yang turun temurun di wariskan oleh 

nenek moyang yang sampai saat ini masih di lestarikan oleh masyarakat, dengan 

menilai dan menganggap bahwasanya kebiasaan yang ada adalah yang paling benar 

serta paling bagus.3  

Dari pengertian tersebut di atas, dapat di berikan kesimpulan bahwasanya 

tradisi merupakan suatu kebiasaan yang terus menerus di ulang serta memiliki 

manfaat yang lahir dari hasil cipta manusia, lalu kemudian di wariskan secara turun 

temurun dan berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok. 

b. Fungsi Tradisi 

Fungsi Tradisi bagi masyarakat di antaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Tradisi merupakan kebijakan turun temurun yang terdapat pada suatu 

masyarakat serta berada dalam kesadaran, nilai, norma, maupun kepercayaan 

yang masih diyakini dalam benda dari masa lampau. Tradisi menyediakan 

cuplikan warisan sejarah yang kiranya bermanfaat. Tradisi Menjadi pendukung 

utama dari gagasan material yang bisa di gunakan saat ini serta untuk 

membangun masa depan berdasar pada pengalaman masa yang telah berlalu.  

 

2A Riyanto dan Siregar, Amiruddin. Kamus Antropologi. (Jakarta: Akademik Pressindo, 

1985), h. 4. 

3Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol. 15,no. 2,( September 2019), h. 96. 



10 

 

 

 

b. Mewadahi tanda Jati diri secara bersama yang dapat di percaya, memperkuat 

komitmen paling dasar terhadap bangsa, komunitas serta kelompok.  

c. Tradisi menyediakan sumber pengganti bagi masyarakat yang berada dalam 

keadaan krisis, serta membantu mewadahi masyarakat dari keluhan serta 

kekecewaan yang di hasilkan dari kehidupan modern.4 

2. Kebudayaan  

a. Pengertian kebudayaan 

Kata budaya berasal dari bahasa sanskerta yaitu buddhayah bentuk jamak dari 

“buddhi” yang berarti budi atau akal, sehingga kebudayaan bisa di artikan sebagai 

hal-hal yang berkaitan dengan akal Budi manusia.5 Dari definisi tersebut 

disimpulkan bahwa, kebudayaan adalah suatu perkembangan majemuk yang 

berasal dari budi daya atau kekuatan akal manusia. Sehingga dalam hal ini manusia 

dapat mengatasi permasalahan serta tantangan yang ada di hadapannya.6 

Kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaaan yang 

di dapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal Budi, hasil, 

adat-istiadat atau suatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar di ubah.7 Budaya 

adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah 

kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari 

banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, 

 

4Piotr Sztompka, Sosiologi perubahan sosial, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 74. 

5Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1993), h. 9. 

6Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 5. 

7Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-3 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 169. 
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perkakas, pakaian, bangunan maupun karya seni. Bahasa, sebagaimana juga 

budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang 

cenderung menganggapnya di wariskan secara genetis. Ketika Seseorang berusaha 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyelesaikan 

perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu di pelajari. 

Budaya sebagai pola asumsi dasar sekelompok masyarakat atau cara hidup 

orang banyak atau pola kegiatan manusia yang secara sistematis diturunkan dari 

generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara 

hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya8 

b. Wujud Kebudayaan 

pendapat umum mengatakan ada dua wujud kebudayaan. Pertama, 

kebudayaan benda (material) yang memiliki ciri dapat dilihat, diraba, dan dirasa 

sehingga lebih konkret atau mudah dipahami. Kedua, kebudayaan rohaniah 

(spiritual) yang memiliki ciri dapat dirasa saja. Oleh karena itu, kebudayaan 

rohaniah bersifat abstrak dan lebih sulit dipahami. 

Menurut Koentjaraningrat dalam karyanya kebudayaan, mentalitet, 

pembangunan menyebutkan bahwa paling sedikit ada tiga wujud kebudayaan, 

yaitu: 

a. Sebagai suatu kompleks dari idea-idea, gagasan, nilai-nilai, norma-

norma, peraturan dan sebagainya. 

b. Sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam 

masyarakat. 

c. Sebagai benda-benda hasil manusia.9 

 

8Wibowo, Budaya Organisasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 15-16 

9Sumarto, Budaya, Pemahaman dan Penerapannya ““Aspek Sistem Religi, Bahasa, 

Pengetahuan, Sosial, Keseninan dan Teknologi” Jurnal Literasiologi (vol. 1, no. 2 Juli-Desember 

2019), h. 153.  
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Berdasarkan uraian di atas wujud kebudayaan memiliki ciri hanya dapat 

dirasakan, tetapi tidak dapat dilihat dan diraba. Contohnya adalah adat istiadat dan 

ilmu pengetahuan. Aktivitas kelakuan mempunyai sifat dapat dirasakan dan dilihat 

tetapi tidak dapat diraba, contohnya adalah gotong royong dan kerja sama, 

sedangkan benda-benda yang sifatnya dapat dilihat, dirasa, dan diraba, contohnya 

adalah meja dan kursi. Wujud kebudayaan ternyata saling keterkaitan antara nilai, 

norma dengan peraturan dengan masyarakat dimana setiap seseorang yang 

melanggar norma yang telah ditetapkan maka akan ada sebuah sanksi yang didapat 

kan berupa teguran maupun sebuah sanksi yang cukup keras sehingga bisa tersadar 

dari kesalahan seseorang dalam melanggar sebuah aturan atau norma yang berlaku 

di lingkungan tersebut. 

c. Nilai-nilai Kebudayaan 

Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam 

dan  disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan 

tanggapan terhadap sesuatu keadaan sesudah atau sebelum terjadi.10 Secara 

fungsional nilai budaya berfungsi sebagai memberi arah suatu pedoman dan 

berkembang kepada kehidupan manusia. Konsepsi mengenai isi dari nilai budaya 

yang secara universal ada dalam tiap kebudayaan menyangkut paling sedikit lima 

hal, yaitu: 

a. Masalah hidup manusia 

b. Masalah hubungan manusia dengan alam sekitarnya 

c. Masalah persepsi manusia mengenai waktu 

d. Masalah dari pekerjaan, karya dan amal perbuatan manusia 

e. Masalah hubungan manusia dengan sesama manusia.  

 

10Desy Ramadinah, dkk. “Nilai-Nilai Budaya dan Upaya Pembinaan Aktivitas Keagamaan 

di MTSN 1 Bantul” Jurnal Pendidikan dan Dakwah (vol. 1 no. 4. Januari 2022), h. 85. 
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Kelima masalah tersebut sering disebut sebagai orientasi nilai budaya. 

Bentuk orientasi kebudayaan setiap individu akan tergantung dari bagaimana tujuan 

yang ingin dicapai individu tersebut serta kemampuan individu tersebut dalam 

memahami nilai-nilai yang diperoleh dari ajaran agama, kebudayaan itu sendiri dan 

kebudayaan dari luar.11 

B. Adat Pernikahan  

Adat merupakan perbuatan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan yang 

mesti di patuhi masyarakat dalam suatu lingkungan. Adat dapat dipahami sebagai 

tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebut 

bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang dilakukan berulang kali 

secara turun-temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana 

yang mempunyai sanksi atau hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi 

seperti disebut adat. 

Pernikahan dalam segi agama Islam, syarat sah pernikahan penting sekali 

terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan 

melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinaan seorang. Zina 

merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. 

Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi 

urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, tetapi termasuk pelanggaran 

hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. 

1. Pengertian pernikahan 

Pernikahan/perkawinan ialah kejadian yang paling sakral yang di alami oleh 

setiap manusia. Nikah/kawin yaitu sebuah akad yang menghalalkan pergaulan 

antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan muhrim serta menimbulkan 

 

11Syamsuddin, “Nilai-Nilai Budaya Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa 

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima” Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 12-13. 
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hak antara keduanya.12 Sejatinya pernikahan merupakan sebuah pengikat suci serta 

kontrak antara laki-laki dan perempuan. Pengikatan ini di dasari oleh rasa saling 

suka dan mencintai antara satu sama lain. Perjanjian suci di dalam suatu pernikahan 

di nyatakan dalam sebuah ijab qobul yang harus di lakukan antara calon laki-laki 

dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Pernikahan merupakan 

sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya 

jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, 

maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan 

saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga 

memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang 

harus disalurkan.13 

Abu zahra berpendapat bahwasanya pernikahan dapat menghalalkan hubungan 

biologis antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pernikahan ini maka laki-

laki dan perempuan memiliki kewajiban serta haknya yang harus saling di penuhi 

satu sama lain sesuai ajaran Islam.14 

Nikah secara bahasa berarti menghimpun. Sedangkan menurut istilah ialah 

sebuah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim. Selain 

itu pernikahan merupakan sebuah pengikatan janji yang di lakukan oleh dua orang 

atas dasar rasa suka dan kerelaan dengan maksud meresmikan ikatan yang sah 

dengan norma sosial, agama, serta hukum.  

 

 

 

12Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan “, Jurnal Al Hikmah, Vol. 14, no. 2, (2013), 

h. 257. 

13Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam”, Yudisia, Vol. 5, no. 2, (Desember 2014), h. 286. 

14Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, Jurnal 

Crepido, Vol. 02,no. 02, (November 2020), h. 113. 
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2. Rukun Nikah  

a. Wali 

b. Dua orang saksi 

c. Calon suami 

d. Calon istri 

3. Syarat-syarat nikah 

1) Syarat pengantin laki-laki adalah, a) Islam, b) rida terhadap pernikahan 

tersebut, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shara’, misalnya tidak 

sedang ihram haji atau umrah. 

2) Syarat pengantin wanita adalah a) rida terhadap pernikahan tersebut, b) 

Islam atau Ahl al-Kitāb, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shar’i 

untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, 

atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang 

lain. 

3) Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali 

adalah a) cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), b) merdeka, c) 

seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, d) laki-laki e) adil. 

4) Syarat saksi adalah a) cakap bertindak hukum, b) minimal dua orang laki-

laki, c) muslim, d) melihat, e) mendengar, f) adil, g) faham terhadap maksud 

akad, i) merdeka.15 

4. Hukum pernikahan 

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan 

sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau 

mustahab atau tathawwu’ (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), 

 

15Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam, (Cet. 1 Tangerang: 

Tirta Smart, Maret 2019), h. 9-10. 
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ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, 

sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).  

1. Wajib, yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang 

memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki 

nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan 

zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini 

didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari 

kemungkinan berbuat zina adalah wajib. 

2. Sunnah, perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang di pandang 

dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk 

kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya 

melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak 

atau belum kawin, dia tidak berdosa. 

3. Ibahah atau mubah (kebolehan), Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang 

dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang 

menghalang-halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di 

tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan 

sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah. 

4. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan), 

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut 

pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada 

kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. 

Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan 

anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. 

Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya 

agar tidak terjerumus berbuat dosa. 



17 

 

 

 

5. Haram (larangan keras). Perkawinan berubah menjadi haram jika 

perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, 

seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan 

menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi 

laki-laki itu nikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim 

perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki non muslim, juga haram, 

begitu pula larangan untuk poliandri.16 

5. Tujuan pernikahan 

Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah pernikahan. Dalam 

Islam ada beberapa tujuan yang bisa dicapai dan dirasakan manfaatnya. Berikut 

tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam yaitu :17 

1. Ibadah kepada Allah SWT. Di dalam pernikahan terdapat penuh dengan 

ibadah jika dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah dan sesuai 

syariat-Nya sebab nikah adalah perintah Allah.  

2. Menjalankan Sunnah Rasul. Nikah adalah ajaran para Nabi dan Rasul. 

Hal ini menunjukkan, pernikahan bukan semata-mata urusan 

kemanusiaan semata, namun ada sisi Ketuhanan yang sangat kuat. Oleh 

karena itulah menikah dicontohkan oleh para Rasul dan menjadi bagian 

dari ajaran mereka, untuk dicontoh oleh umat manusia.  

3. Membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah Tujuan 

pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga sakinah, mawadah 

wa rahmah . 

 

16Tulus Prijanto, “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak 

Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi” Edunomika, Vol. 05, no. 02 (2021), h. 704. 

17H. Kosim, Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Filsafat Islam dan Keberadaannya dalam 

Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia,, (Cet. 1 Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 12-

15. 
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4. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Salah satu tujuan dari 

pernikahan adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa, karena semua 

manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya 

yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar. Apabila tidak 

disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan 

kehinaan. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan 

mahasiswa dan pelajar, kehamilan di luar pernikahan, perselingkuhan, 

dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa kecenderungan syahwat ini 

sangat alami sifatnya. Untuk itu harus disalurkan secara benar dan 

bermartabat, dengan pernikahan.  

5. Untuk mendapatkan keturunan. Salah satu tujuan pernikahan adalah 

supaya mendapatkan keturunan. Semua orang memiliki kecenderungan 

dan perasaan senang dengan anak. Bahkan Nabi menuntutkan agar 

menikahi perempuan yang penuh kasih sayang serta bisa melahirkan 

banyak keturunan. Dengan memiliki anak keturunan, akan memberikan 

jalan bagi kelanjutan generasi kemanusiaan di muka bumi. Jenis 

kemanusiaan akan terjaga dan tidak punah, yang akan melaksanakan 

misi kemanusiaan dalam kehidupannya. 

6. Investasi akhirat. Anak-anak adalah investasi akhirat, bukan semata-

mata kesenangan dunia. Karena dengan memiliki anak yang shalih dan 

shalihah, akan memberikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk 

mendapatkan surga di akhirat kelak.  

7. Menyalurkan fitrah. Di antara fitrah manusia adalah berpasangan, 

bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan agar 

saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi. Kesendirian 

merupakan persoalan yang membuat ketidakseimbangan dalam 
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kehidupan. Semua orang ingin berbagi, ingin mendapatkan kasih sayang 

dan menyalurkan kasih sayang kepada pasangannya. Manusia juga 

memiliki fitrah kebapakan serta keibuan. Laki-laki perlu menyalurkan 

fitrah kebapakan, perempuan perlu menyalurkan fitrah keibuan dengan 

jalan yang benar, yaitu menikah dan memiliki keturunan. Menikah 

adalah jalan yang terhormat dan tepat untuk menyalurkan berbagai fitrah 

kemanusiaan tersebut.  

8. Membentuk peradaban. Menikah menyebabkan munculnya keteraturan 

hidup dalam masyarakat. Muncullah keluarga sebagai basis pendidikan 

dan penanaman nilai-nilai kebaikan. Lahirlah keluarga-keluarga sebagai 

pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan 

menikah, terbentuklah tatanan kehidupan kemasyarakatan yang ideal. 

Semua orang akan terikat dengan keluarga, dan akan kembali kepada 

keluarga. 

6. Hikmah Pernikahan 

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari 

tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia 

di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskn bahwa Tuhan menciptakan manusia 

dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk 

kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, 

kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian 

keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di 

tengah-tengah alam semesta tidak menjadi siasia. Seperti diingatkan oleh agama, 

pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi 
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memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak 

bagi kemakmuran bumi.18 

C. Teori Integrasi Budaya 

Dalam integrasi budaya yang terjadi di dalam masyarakat terdapat beberapa 

jenis integrasi, yaitu difusi, akulturasi, asimilasi.19 Ketiganya memiliki corak 

tertentu dikarenakan memiliki tujuan dan maksud yang berbeda. Semisal difusi 

terjadi di dalam masyarakat dikarenakan bahwa pada masyarakat terjadi migrasi di 

suatu wilayah  tertentu yang jauh dari tempat asal dari masyarakat tersebut, di 

tempat yang baru tersebut terjadi integrasi budaya lama dengan budaya baru dengan 

menyesuaikan kondisi lingkungan yang baru. Untuk menelaah macam integrasi 

tersebut, akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Asimilasi 

Asimilasi adalah proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri 

dengan mayoritas, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-

golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.20 

Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara suatu golongan dengan golongan 

minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, 

sehingga sifat-sifat khas dari kebudayaannya lambat laun berubah dan menyatu 

dengan kebudayaan golongan mayoritas. 

 

 

 

 

18Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam”, Yudisial, Vol. 5, no. 2, (Desember 2014), h. 306. 

19Nur Syam, Mazhab-Mazhab Antropologi (Surabaya; IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 

22. 

20H. Khomsahrial Romli, “Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik” 

Jurnal Ijtimaiyya, (vol. 8 no. 1, Februari 2015), h. 3. 
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2. Akulturasi 

Akulturasi kebudayaan menurut Koentjaraningrat yaitu merupakan proses 

sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu 

dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang sedemikian rupa, sehingga 

unsur-unsur dari kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah 

kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu 

sendiri.21 Akulturasi juga menunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok 

minoritas boleh jadi tetap memiliki ciri khas mereka dan membuang ciri-ciri 

lainnya, sementara pada saat yang sama mereka juga mungkin menerima ciri khas 

budaya dominan dan menolak ciri-ciri lainnya.22 

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang muncul ketika sebuah kelompok 

masyarakat dengan kebudayaan tertentu berinteraksi dengan unsur-unsur 

kebudayaan asing dalam bentuk yang memungkinkan penerimaan dan penyesuaian 

bertahap, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut dapat di masukkan ke 

dalam kebudayaan kelompok masyarakat tersebut tanpa menghilangkan mereka 

yang ada sebelumnya. 

3. Difusi  

Difusi ialah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Bersama dengan 

penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia, turut tersebar pula berbagai 

unsur kebudayaan. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan juga dapat terjadi tanpa 

ada perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa, tetapi karena 

unsur-unsur kebudayaan itu memang sengaja dibawa oleh individu-individu 

tertentu, seperti para pedagang dan pelaut. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan 

 

21Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,  

1990) h. 253-254 

22Irfa Sakina Pamun, “Akulturasi Budaya Antar Etnik (Studi Komunikasi Antarbudaya 

orang Jawa dan orang Mandar dalam Menciptakan Kerukunan Hidup Bermasyarakat di Kecamatan 

Wonomulyo)” Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 16. 
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berdasarkan pertemuan-pertemuan antara individu-individu dari berbagai 

kelompok yang berbeda. Hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda yang 

telah berlangsung selama berabad-abad itu dan hampir tidak mempengaruhi bentuk 

kebudayaan masing-masing disebut hubungan simbiotik.23 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesatuan budaya, merupakan manifestasi dari 

integrasi manusia itu sendiri, karena kesatuan budaya juga bersifat dinamis 

layaknya integrasi yang terjadi diantara diri manusia itu sendiri. 

 

 

  

 

23 Silvia Tabah Hati, “Perubahan Sosial Budaya”, (FTK UIN Sumatera Medan), h.61-67 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data 

informasi penelitian adalah penelitian lapangan atau Field Research yaitu suatu 

penelitian dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi 

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

juga melakukan penelitian pustaka atau Library Research yaitu penelitian dengan 

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

pendukung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang ciri-ciri suatu 

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

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

diteliti.1 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bonto Sua Desa Kaluku Kecamatan Batang 

Kabupaten Jeneponto. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi 

penelitian ini karna lokasi penelitian tersebut masih sangat kental mengenai tradisi-

tradisi salah satunya tradisi korongtigi, serta peneliti tertarik dengan budaya lokal 

dan budaya Islam yang terintegrasi. 

 

 

 

 

 

 

1Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (Cet 1; Bandang: 

ALFABETA, 2018), h. 8. 
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1. Lokasi Umum Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto 

 
Gambar 3.1 Peta Wilayah Jeneponto 

2. Letak Geografis 

Desa Kaluku terletak di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Provinsi 

Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah 418,3 Ha. Jumlah penduduk Desa Kaluku 

sebanyak 2.774 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 741 KK. Daerah ini 

berada pada ketinggian 1300 m dari permukaan laut (dpl). Desa Kaluku berjarak 3 

km dari ibukota Kecamatan dengan waktu tempuh 10 menit, dan 8 km dari ibukota 

Kabupaten dengan waktu tempuh 45 menit. Adapun batas-batas desa penelitian 

adalah sebagai berikut  

• Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Camba-camba 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Saroppo 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bungungloe  

• Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Togo-togo 
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3. Kondisi Demografis 

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Kaluku 

  No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1. Laki-Laki 1321 46,64 

2 Perempuan 1453 52,37 

 Total 2774 100 

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa penduduk Desa Kaluku berjumlah 2774 jiwa 

yang terdiri dari 1321 jiwa laki-laki atau 64,64 % dan 1453 jiwa perempuan atau 

52,37 % dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 741 KK. 

Tabel 3.2 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian di Desa 

Kaluku  

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 Petani 1274 58,69 

2 Buruh Tani 584 26,913 

3 Buruh/Swasta 210 9,67 

4 Pegawai Negeri 37 1,7 

5 Pedagang 56 2,57 

6 Montir 10 0,46 

 Total 2171 100,00 
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Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa 1274 atau 58,69 % penduduk mempunyai mata 

pencaharian dari sektor pertanian. Sumber daya yang tersedia baik dari alam 

maupun manusia yang paling mendukung adalah sektor pertanian sehingga 

pekerjaan dari sektor ini yang paling banyak dikembangkan. 

4. Lokasi Umum Dusun Bonto Sua 

Dusun Bonto Sua terletak di Desa Kaluku, Kecamatan Batang Kabupaten 

Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah 418,3 Ha. Jumlah 

penduduk Desa Kaluku sebanyak 115 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 43 KK. Daerah ini berada pada ketinggian 1300 m dari permukaan laut 

(dpl). Dusun Bontoa Soa berjarak 1 Km Desa Kaluku 3 KM dari ibukota Kecamatan 

dengan waktu tempuh 10 menit, dan 8 km dari ibukota Kabupaten dengan waktu 

tempuh 45 menit 

Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Dusun Bonto sua 

  No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) 

1. Laki-Laki 74 

2 Perempuan 64 

 Total 138 

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa penduduk Dusun Bonto Sua berjumlah 138 

jiwa yang terdiri dari 74 jiwa laki-laki atau 64,64 % dan 64 jiwa perempuan atau 

52,37 % dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 43  KK. 

Tabel 3.4.Distribusi Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian di 

dusun Bonto sua  

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) 
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1 Petani 80 

2 Buruh Tani 13 

3 Buruh/Swasta 11 

4 Pegawai Negeri 1 

5 Pedagang 6 

 Total 111 

Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa 111 atau 58,69 % penduduk mempunyai mata 

pencaharian dari sektor pertanian. Sumber daya yang tersedia baik dari alam 

maupun manusia yang paling mendukung adalah sektor pertanian sehingga 

pekerjaan dari sektor ini yang paling banyak dikembangkan. 

C. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis atau pendekatan sejarah merupakan penelaahan serta 

sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan 

secara sistematis. Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki 

keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa.2 

Pendekatan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa yang telah 

terjadi pada masa lampau yang di Bonto Sua Kabupaten Jeneponto. 

 

 

 
2Sri Haryanto, “Pendekatan Historis dalam Studi Agama”, Jurnal Ilmiah Studi Islam, 

(vol.17 no.1, Desember 2017), h.132. 



28 

 

 

 

b. Pendekatan Antropologi  

Antropologi sebagaimana yang diketahui merupakan ilmu yang mempelajari 

manusia dan kebudayaannya3. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha 

menjelaskan tentang perkembangan manusia yang mempelajari keragaman bentuk 

fisik, masyarakat dan nilai-nilai budayanya sehingga diharapkan dalam tradisi atau 

budaya korongtigi dan budaya Islam dapatlah dilihat dari sudut pandang manusia 

sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan. 

c. Pendekatan Sosiologi  

Sosiologis merupakan ilmu yang menjadikan manusia sebagai objek utama, 

lebih khusus sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia yang 

lain. 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.4 Dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis, maka penelitian akan berupaya untuk memahami adat 

pernikahan yang ada di Bonto Sua Kabupaten Jeneponto dengan melihat interaksi 

yang terjadi dalam masyar1akat, juga terlibat langsung dalam pelaksanaan prosesi 

adat pernikahan tersebut. 

d. Pendekatan Agama 

 Agama merupakan sebuah paham yang diyakini dalam kehidupan masyarakat 

yang menerangkan tentang pengabdian kepada agama. Dengan pendekatan ini 

penulis akan lebih mudah mengetahui nilai-nilai budaya Islam yang terdapat dalam 

tradisi korongtigi dalam pernikahan masyarakat Bonto Sua Kabupaten Jeneponto. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

 

3Gede A.B Wiranata, Antropologi Budaya (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), h. 3. 

4U Maman, Metedologi Penelitian Agama Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), h. 127-128 
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a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau 

informan yang dalam hal ini yaitu pemuka adat, pemuka agama dan beberapa tokoh 

masyarakat di Bonto Sua yang memahami terkait tradisi korongtigi tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa buku atau data 

pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen 

atau hasil penelitian yang relevan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder 

berupa buku atau penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan pokok 

pembahasan yang akan di bahas peneliti. 

E. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Dalam tahap ini, peneliti terjun 

langsung kelapangan untuk mengamati hal-hal apa saja yang di persiapkan pada 

proses tradisi korongtigi, bagaimana proses pelaksanaannya, apa saja yang 

dilakukan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tradisi korongtigi. 

b. Wawancara atau Interview 

Wawancara adalah percakapan dua pihak untuk memperoleh data dengan 

tujuan tertentu dan juga mengetahui informasi lebih mendalam dari responden. 

Teknik ini di lakukan untuk memperoleh data primer tentang tradisi korongtigi. 

c. Telaah Dokumen 

Teknik pengumpulan data melalui Telaah dokumen merupakan metode yang 

di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang mendukung penelitian 
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berupa gambar, kutipan, dan bahan referensi lain yang ada dilokasi penelitian.5 

Telaah dokumen ini dilakukan untuk memperoleh serta memperkuat data hasil dari 

wawancara dan obsevasi.  

F. Metode pengolahan dan Analisis Data 

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang 

ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah 

dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam 

pengolahan data digunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Metode Induktif, yaitu suatu pendekatan-pendekatan yang dilaksanakan 

agar dapat membangun suatu teori-teori yang didasarkan dari sebuah 

hasil-hasil dari suatu pengamatan-pengamatan yang telah dilaksanakan 

dengan cara berulang kali serta membentuk atau membuat suatu pola-

pola yang kemudian akan dapat suatu melahirkan hipotesis-hipotesis dari 

pola pengamatan-pengamatan yang sudah dilaksanakan kemudian 

setelah itulah barulah diperoleh sebuah teori-teori. Penelitian ini 

memiliki sifat-sifat yang khusus menjadi umum. 

2. Metode deduktif, ialah suatu penelitian-penelitian memiliki sifat-sifat 

yang umum menjadi khusus berarti di dalam sebuah penelitian ini harus 

diawali dengan adanya sebuah teori-teori yang telah ada setelah itu 

diadakannya suatu penelitian-penelitian agar bisa memberikan bukti-

bukti sebuah teori yang telah ada tersebut. 

3. Metode komparatif, yaitu ditujukan untuk melihat dan mengetahui 

perbandingan atau perbedaan mengenai suatu kondisi variabel dari dua 

ataupun lebih yang berbeda. Serta metode ini membanding-bandingkan  

 
5Muri Yusuf Metode Penelitian, (cet. V; Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), h. 391. 
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di antara data-data yang satu dengan data yang lainnya kemudian setelah 

itu mengambil kesimpulan. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap 

reduksi data, klasifikasi data, tahap menyajikan data, dan tahap pengecekan 

keabsahan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Eksistensi Tradisi Korongtigi Pernikahan masyarakat Bonto Sua 

Kabupaten Jeneponto 

1. Awal Mula Tradisi Korongtigi 

Sebagian besar warga Bonto Sua, memiliki pandangan bahwa pernikahan 

bukan hanya tentang mengikat dua individu dalam ikatan suami istri, tetapi juga 

sebagai sebuah upacara yang bertujuan untuk menghubungkan keluarga besar yang 

sudah memiliki ikatan sebelumnya menjadi lebih erat. Dalam bahasa masyarakat 

setempat, hal ini disebut nipabani bellayya, yang berarti mempererat hubungan 

yang sebelumnya terpisah. Oleh karena itu, dalam masyarakat Bonto Sua, 

pernikahan umumnya diadakan antara keluarga yang sudah saling kenal, terutama 

di kalangan masyarakat biasa. 

Tradisi korongtigi di Bonto Sua Kabupaten jeneponto muncul sebagai tradisi 

yang membudaya di masyarakat yang tidak diketahui secara pasti bagaimana awal-

mulanya secara jelas.  Masyarakat hanya mengetahui bahwa tradisi tersebut telah 

dilestarikan oleh nenek moyang mereka kemudian dilanjutkan oleh generasinya 

sampai sekarang.1 Seperti yang dikemukakan oleh Enda’ Daeng Nurung : 

inne pakaramulanna ada’ korongtigia ambattu ri tau rioloa, nampa naung 
ri warisi-warisi’na. Punna ni kuta’nanga nai ampakaramulai inne adaka 
tanre ku issengi ku jawa’, sollanna injo ku issenga ambattu ri nenek 
moyanga nampa na warisi mange ri jari-jarina. Na Inne ada’ Korongtigia 
nia’ memang mi ri wattungku ca’di, annagaukang memang mi tau toaku 
surang masyarakat ka, ia minjo ku gaukang tongi. 

Artinya : 

“Ini tradisi berawal dari orang tua terdahulu yang diwariskan ke generasi-
generasinya. Jika di tanya siapa yang memulai, saya juga tidak tau. Setau 
saya ini berasal dari nenek moyang kemudian di wariskan ke keturunannya. 
Ini tradisi korongtigi sudah ada sejak saya masih kecil dan tradisi ini di 

 

1Ar, Nirwan Wahyudi. "Dakwah Kulrtural Melalui Tradisi Akkorongtigi (Studi pada 

Masyarakat Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa)." Al-Mutsla 2.1 (2020): h. 

26-42. 
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laksanakan oleh kedua orang tua saya dan masyarakat lainnya hingga saya 
juga melaksanakannya”.2 

Saribanong daeng kale juga mengatakan: 

Inne ada’ korongtigia tanre ni issengi nai ampakaramulai. Mingka joka ku 
issenga todo’ ambattu ri tau rioloa, annagaukang tau toa ta, sebelum 
kabattuanna agama islanga  nia memang mi inne ada’ka. Jari gitte ni 
pinawangi tommi sanggenna kamma-kammanne. 

Artinya:  

“Saya tidak tau siapa yang memulai tradisi korongtigi ini. Tapi itu yang saya 
tau dari orang tua dahulu yang melaksanakan adat ini, bahkan sebelum 
kedatanagan islam tradisi ini sudah ada. jadi kita ngikut sampai sekarang”.3 

Jadi dapat di simpulkan bahwa asal usul kegiatan korongtigi sebelum pesta 

perkawinan masih belum diketahui dengan pasti. Namun, menurut informasi yang 

tersebar di kalangan generasi tua, prosesi korongtigi telah diwarisi sejak lama 

secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, kegiatan ini telah 

menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan memiliki nilai ritual yang kuat 

dalam perkawinan Bugis Makassar. Korongtigi menjadi salah satu syarat yang tak 

terpisahkan dalam perlengkapan pernikahan di Bonto Sua, Kabupaten Jeneponto. 

Namun, dengan kedatangan agama Islam, proses ini mengalami sinkretisme atau 

perubahan budaya yang mencampuradukkan unsur-unsur Islam dengan tradisi 

Korongtigi.4 

2. Perubahan Yang Terjadi Dalam Tradisi Korongtigi  

Dalam studi mengenai keberlanjutan masyarakat, tidak dapat diabaikan 

peranan tradisi, adat istiadat, kebiasaan, budaya, dan kepercayaan. Semua elemen 

ini melekat pada identitas masyarakat, terutama masyarakat Bonto Sua di 

Kabupaten Jeneponto. Tradisi ini memiliki nilai penting yang harus dijaga dan 

 

2Enda Daeng Nurung, (80 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal, 3 Juni 

2023. 

3Saribanong Daeng Kale, (64 tahun),Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 3 

Juni 2023. 

4Muh. Sudirman dkk, “Tradisi Perkawinan Masyarakat di Desa Karelayu Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto Dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal (vol. 9 no.1, Januari 2023), 

h. 9. 
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dilestarikan dengan baik. Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa menjalankan 

tradisi ini merupakan suatu kewajiban, karena meninggalkan tradisi ini dapat 

mengundang bencana atau malapetaka. Salah satu cara yang dilakukan oleh 

masyarakat Bonto Sua untuk menjaga kelestarian budaya ini adalah dengan 

memperkenalkan tradisi korongtigi kepada masyarakat umum. Namun dari masa ke 

masa tradisi korongtigi mengalami perubahan seperti apa yang dikemukakan oleh 

Ibu Sattaria berikut,  

”Tradisi korongtigi banyak mengalami perubahan, baik pelaksanaannya 
ataupun alat dan bahan yang digunakan. Kalau dulu korongtigi harus 
dilaksanakan minimal tiga malam berturut-turut, dan bahan yang digunakan 
harus lengkap seperti jagung ataupun padi. Kalau sekarang tidak perlu lagi 
beberapa bahan tersebut”.5 

Seperti yang dikatakan Oleh Sattaria bahwa memang terdapat beberapa 

perubahan dalam pelaksanaannya , proses korongtigi pada masa ke masa dianggap 

semakin dimudahkan tanpa memperhatikan beberapa kelengkapan yang dulunya 

wajib disediakan. Sama seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sutarni berikut, 

“ Kalau sekarang semakin mudah untuk bisa korongtigi, karena tidak harus 
menyiapkan banyak perlengkapan seperti dulu, prosesnya juga lebih 
dipersingkat tidak harus tiga malam tapi dikembalikan sesuai kemampuan 
masyarakat tapi harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam 
korongtigi”.6  

Tradisi korongtigi telah melekat secara kuat dalam kehidupan masyarakat 

Bonto Sua, di mana tradisi ini lahir dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat, 

kemudian mengalami perkembangan pesat sehingga menjadi warisan budaya. 

Menurut penulis, tradisi korongtigi merupakan kegiatan yang berakar dari nilai-

nilai yang suci. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, upacara ini harus benar-

benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan harus dilakukan dengan 

niat yang tulus dan suci. 

 
5Sattaria, (78 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 25 Juni 2023 
6Daeng Kera, (50 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 4 Juni 2023. 
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Ciri utama masyarakat adat adalah menciptakan keseimbangan dan 

harmoni dalam upaya membangun masyarakat yang stabil. Terdapat dua prinsip 

yang memengaruhi penciptaan masyarakat yang rukun. Pertama, masyarakat harus 

menjaga kelangsungan makhluk hidup. Kedua, masyarakat harus menjaga 

kelangsungan alam. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pentingnya memelihara 

keberlanjutan, ketetapan, dan keseimbangan. Hukum adat hadir dalam masyarakat 

adat untuk mengatur kehidupan sosial, makhluk hidup, dan alam. Oleh karena itu, 

hukum yang terwujud dalam tradisi harus diwariskan secara turun-temurun dari 

generasi ke generasi untuk menjaga stabilitas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa 

masyarakat adat dan hukum adatnya bersifat tetap, karena keduanya akan 

mengalami perubahan seiring waktu. 

Hal yang sama terjadi pada tradisi di masyarakat Bonto Sua. Tradisi ini telah 

mengalami perubahan, baik dalam persyaratan pelaksanaan, waktu pelaksanaan, 

maupun fungsi tradisi itu sendiri. Masyarakat sendiri meyakini bahwa tradisi 

tersebut telah mengalami perubahan dari masa ke masa. 

3. Pendukung Tradisi 

Tradisi korongtigi adalah salah satu kebudayaan yang berakar dalam 

masyarakat Bonto Sua, Kabupaten Jeneponto. Sebagai warisan dari para leluhur, 

tradisi ini tetap eksis dan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, terutama 

masyarakat Bonto Sua. Berikut adalah beberapa unsur pendukung yang menjaga 

kelangsungan tradisi korongtigi di kalangan masyarakat sampai saat ini: 

a. Suku 

Umumnya masyarakat Bonto Sua adalah etnis atau suku Makassar, dimana 

suku tersebut sangat terkenal akan tradisinya. Tradisi korongtigi merupakan salah 

satu tradisi pernikahan yang dikenal oleh suku makassar, khususnya di Dusun 

Bontosua. Tradisi ini memiliki makna dan fungsi yang penting dalam budaya dan 
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masyarakat makassar sehingga sangat penting untuk dilestarikan. Lebih jelasnya 

peneliti memberikan pertanyaan kepada Saribanong Daeng Kale dalam 

wawancaranya beliau mengatakan bahwa: 

“ Tradisi korongtigi yang selalu kita adakan ini, sebenarnya tidak sembarang 
itu yang melaksanakaannya, haruspi kalangan tertentu yang bisa 
menggelarnya, calon pengantin tersebut harus anak dengan garis keturunan 
bangsawan, bisa dikatakan begitu. Tapi sekarang bebasmi, tidak 
mengenalmi garis keturunan bahkan tahta. Tapi tidak ada ji masalah 
sebenarnya, karena kalau semakin banyak yang menggelarnya, otomatis 
kita sama saja memperkenalkan tradisi ini secara luas”.7 

 

Kegiatan korongtigi berdasarkan informasi dari informan diatas dapat kita 

ketahui bahwa tradisi korongtigi ini memang sudah menjadi simbol warisan budaya 

bagi kalangan suku Makassar, terlebih setelah acara seperti ini hampir semua 

masyarakat menggelarnya ketika ada acara pernikahan dianggota keluarganya. 

Terkait alasan mereka dalam menggelar korongtigi maka peneliti menanyakan 

kepada informan dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

“Saya sepenuhnya percaya bahwa melestarikan budaya dalam suku kita 
adalah suatu keharusan. Budaya merupakan inti identitas kita sebagai suatu 
kelompok. Itu adalah warisan yang diberikan kepada kita oleh nenek 
moyang kita dan merupakan cerminan dari sejarah, nilai-nilai dan tradisi 
kita. Salah satu tradisi yang harus kita tetap lestarikan dalam suku kita ini 
yah korongtigi dimana seperti yang saya bilang tadi bahwa dengan menjaga 
tradisi kita menghargai usaha nenek moyang kita”.8 

 

Informan lain juga menambahkan bahwa: 
“Dari sejak saya kecil dan tinggal dikampung ini, saya sudah beberapa kali 
ikut dalam acara korongtigi, saya diajak oleh orang tua saya untuk ikut 
memberi dukungan kepada calon penganting dengan cara maju kedepan 
panggung korongtigi dan memberikan sejumlah uang kepada calon 
penganti, saya juga tidak lupa memberikan semacam daun yang telah 
dihaluskan bersama air kebeberpa bagian wajah dari pengantin. Menurut 
saya itu sebuah tradisi yang sangat unik”.9 

 

 

7Saribanong Daeng Kale, (64 tahun),Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 3 

Juni 2023. 
8Sattaria, (78 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 25 Juni 2023 

9Enda Daeng Nurung, (80 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal, 3 Juni 

2023. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat kita 

pahami bahwa masing-masing suku memiliki sistem sosial, keyakinan spritual, dan 

cara hidup yang unik. Mereka sering memiliki ritual, upacara, dan festival khusus 

yang memainkan peran penting dalam mempertahankan dan merayakan identitas 

budaya mereka. Melestarikan budaya suku merupakan bagian penting dalam 

menjaga keragaman budaya global dan melidungi warisan budaya yang berharga. 

b. Sistem Kekerabatan  

Sistem kekerabatan adalah suatu sistem yang memiliki pengaruh besar dalam 

struktur kehidupan manusia. Kekerabatan salah satu prinsip dasar dalam megatur 

individu. Sistem kekerabatan melibatkan aturan-aturan dan norma-norma yang 

mengatur hubungan darah, perkawinan, dan keluarga dalam suatu masyarakat. 

Sebagai contoh, dalam tradisi korongtigi, sistem kekerabatan juga dapat terjalin 

melalui kerjasama yang terbentuk di dalamnya. Untuk mengetahui bagaimana 

sistem kekerabatan yang terbangun dalam proses korongtigi, peneliti melakukan 

wawancara dengan informan: 

“Dengan korongtigi ini, kita anggota keluarga, baik yang dekat maupun 
yang jauh saling berkumpul disini, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita 
rasakan, kita bisa saling menanyakan kabar, bercerita masa lalu dan ada juga 
yang menghabiskan waktunya dengan menikmati sajian makanan yang 
disediakan”.10 
 

Proses digelarnya korongtigi ini tentu akan melibatkan banyak orang di 

dalamnya, ada banyak kepentingan masing-masing orang yang hadir dalam acara 

ini, beberapa diantaranya menjadikan momen ini sebagai tempat untuk berkumpul 

dengan keluarga yang selama ini mungkin tinggal jauh diperantauan. Sehingga 

 
10Daeng Mangka, (56 Tahun), Kepala Dusun Bonto Sua, Wawancara, Pada Tanggal 3 

Juni 2023. 
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dengan korongtigi ini bisa mengumpulkan mereka. Dengan berkumpul bersama 

maka tali persaudaraan akan kembali kuat terbangun, bahkan hal yang paling 

menarik adalah dengan korongtigi tersebut membuktikan bahwa kekerabatan 

diantara keluarga sangat kuat. Mengenai hal tersebut maka peneliti melakukan 

wawancara dengan informan: 

“Korongtigi yang sering kita dengar atau bahkan sering kita saksikan, itu 
merupakan sebuah tempat untuk memberi dukungan materi kepada calon 
pengantin. Bayangkan saja, semua orang yang ikut dalam prosesi itu akan 
memberi sejumlah uang yang tidak ditentukan jumlahnya, kadang ada yang 
memberikan dengan jumlah jutaan. Jadi kalau terkumpul dari semua orang 
yang memeberi berapa memangmi. Dengan uang yang terkumpul tersebut 
maka bisa digunakan untuk menambah modal untuk biaya yang akan 
digunakan dalam hari acara pernikahannya”.11 

 

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan, dapat diketahui bahwa 

korongtigi ini adalah termasuk praktik dalam pernikahan dimana tamu-tamu 

memberikan sumbangan dalam bentuk uang tunai kepada pengantin sebagai 

dukungan dan kontribusi untuk memulai kehidupan pernikahan mereka. Ini adalah 

cara bagi tamu untuk menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan dukungan 

mereka kepada pasangan pengantin baru. 

c. Kearifan Lokal 

Tradisi korongtigi dianggap sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan 

dilestarikan. Masyarakat Bonto Sua memiliki rasa tanggung jawab untuk 

meneruskan tradisi ini kepada generasi mendatang sebagai bentuk penghormatan 

terhadap leluhur dan sejarah mereka. 

 

11Saribanong Daeng Kale, (64 tahun),Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 3 

Juni 2023. 
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Semua Unsur ini menjadi pendorong utama yang mendukung dan 

mempertahankan tradisi korongtigi dalam masyarakat Bonto Sua. Dengan adanya 

unsur-unsur ini, tradisi korongtigi terus eksis di kalangan masyarakat Bonto Sua. 

Warisan dari leluhur ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus diperkaya dan 

dihargai oleh generasi yang datang, memastikan keberlanjutan dan kehidupan yang 

kuat bagi tradisi ini. 

4. Motif dan Tujuan Pelaksanaan Tradisi Korongtigi 

Tradisi korongtigi merupakan salah satu tradisi yang penting dalam 

pernikahan masyarakat Bonto Sua di Sulawesi Selatan, Indonesia. Tradisi ini 

melibatkan serangkaian upacara dan ritual yang dilakukan sebelum dan saat 

pernikahan. Terdapat beberapa motif dan tujuan di balik pelaksanaan tradisi 

korongtigi, antara lain: 

a. Mempertahankan Identitas Budaya: Tradisi korongtigi dijalankan untuk 

menjaga dan mempertahankan identitas budaya masyarakat Bonto Sua. 

Melalui tradisi ini, nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan kepercayaan 

leluhur dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan 

informan: 

“Ya, tradisi korongtigi dalam pernikahan masih sangat dihargai dan 
dijalankan secara aktif oleh masyarakat bugis-makassar. Meskipun 
terdapat pengaruh modernisasi dan perubahan sosial, tradisi ini tetap 
menjadi bagian penting dari pernikahan tradisional kami. Banyak 
pasangan yang memilih untuk melibatkan tradisi korongtigi dalam 
pernikahan mereka karena pentingnys menjaga dan memperkuat 
hubungan keluarga serta melestarikan warisan budaya kami”.12 
 

Hal senada juga diungkapkan oleh informan: 
“Saya berharap tradisi korongtigi dalam pernikahan tetap terus dijaga 

dan diteruskan kepada generasi mendatang. Tradisi ini memiliki 
nilai-nilai yang berharga, seperti penghormatan, persatuan, dan 
identitas budaya. Dengan melestarikan tradisi korongtigi, kita dapat 

 
12Daeng Mangka, (56 Tahun), Kepala Dusun Bonto Sua, Wawancara, Pada Tanggal 3 

Juni 2023. 
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memastikan bahwa warisan budaya kami sebagai suku Makassar 
akan tetap hidup dan diperkaya dimasa depan”.13 

b. Menunjukkan Status Sosial: Pelaksanaan tradisi korongtigi juga 

berfungsi sebagai penanda status sosial dalam masyarakat Bonto Sua. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan 

informan: 

“Dalam tradisi korongtigi pernikahan, pengantin pria atau wanita 
akan mengenakan pakaian adat khas suku Makassar yang sangat 
indah dan berwarna-warni. Mereka akan ditemani oleh keluarga dan 
anggota masyarakat yang mengikuti prosesi pernikahan”.14 

Upacara ini sering kali melibatkan pesta besar. Hal ini menunjukkan 

kemampuan finansial keluarga mempelai untuk menyelenggarakan 

pernikahan yang megah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sattaria 

dalam wawancaranya: 

“Selama prosesi korongtigi, terdapat beberapa tahapan yang 
umumnya dilakukan. Salah satunya adat pengantin pria dan wanita 
naik kepanggung utama yang dihias dengan indah. Dipanggung 
tersebut, mereka akan dikelilingi oleh anggota keluarga dan kerabat 
yang membawa bingkisan berisi pakaian adat, perhiasan, atau harta 
benda sebagai tanda penghormatan dan dukungan”.15 

c. Membangun Hubungan Antar-Keluarga: Tradisi korongtigi merupakan 

momen penting untuk membangun hubungan baik antara keluarga 

mempelai pria dan mempelai wanita.  Seperti yang diungkapkan oleh 

Mantasia Daeng Rimang dalam wawancaranya: 

“Jadi ini tradisi korongtigia Nak, ada maknanya dan juga tujuannya. 
Tidak na asal bikin ki, pertama-tama itu adalah merupakan cara bagi 
keluarga dan masyarakat untuk menunjukkan penghargaan dan 
penghormatan kepada pengantin pria dan wanita. Tradisi ini juga 
menandakan persatuan keluarga dari kedua belah pihak”.16 

 

13Mantasia Daeng Rimang , (62 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, pada Tanggal 3 Juni 

2023. 

14Enda Daeng Nurung, (80 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal, 3 Juni 

2023. 
15Sattaria, (78 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 25 Juni 2023 

16Mantasia Daeng Rimang , (62 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, pada Tanggal 3 Juni 

2023. 
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Upacara ini menciptakan kesempatan bagi kedua keluarga untuk 

saling bertemu, berinteraksi, dan mempererat hubungan melalui 

pertukaran hadiah, makanan, dan ucapan selamat. 

d. Menghormati Leluhur dan Meningkatkan Keberkahan: Tradisi 

korongtigi juga memiliki dimensi spiritual dan religius. Dalam upacara 

ini, terdapat doa-doa dan ritual yang ditujukan untuk menghormati 

leluhur serta memohon berkah dan keberuntungan dalam pernikahan. 

Berdasarkan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Syamsuddin 

Daeng Ngawing selaku tokoh agama: 

“Jadi, tidak sembarang itu kita menempatkan calon penganting 
dipanggung utama tempat korongtigi Nak, kenapa, karena itu 
merupakan sebuah simbol penghormatan kepada leluhur. Panggung 
tersebut dianggap sebagai titik pertemuan antara dunia manusia dan 
dunia leluhur. Dalam momen ini, kami merasa bahwa leluhur hadir 
bersama-sama dengan kami dan memberikan berkat dan restu 
kepada pengantin”.17 
 

Lanjut ungkapannya: 
“Penghormatan kepada leluhur sangat penting dalam tradisi 
korongtigi ini nak, karena lewat prosesi korongtigi ini, kita 
menghormati dan mengenang leluhur kita yang telah meninggalkan 
warisan budaya dan kearifan lokal kepada kita. Semua langkah 
dalam prosesi ini dirancang dengan tujuan memberikan 
pengormatan kepada leluhur kita nak. Pertama dalam memilih 
pakaian adat khas sukuMakassar termasuk menghormati leluhur. 
Pakaian adat ini punya nilai sejarah dan simbolis yang memiliki 
lambang warisan budaya kita nak. Selain itu juga dalam bingkisan 
korongtigi yang dibawa dalam prosesi terdapat benda-benda yang 
berkaitan dengan leluhur, seperti perhiasan keluarga yang 
diwariskan dari generasi kegenerasi”.18 

  Hal ini mengandung keyakinan bahwa melibatkan leluhur dan memohon 

restu mereka akan membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi pasangan 

yang menikah. 

 

17Syamsuddin Daeng Ngawing, (59 Tahun), Iman Dusun Bonto Sua, Wawancara, Pada 

Tanggal 5 Juni 2023. 

18Syamsuddin Daeng Ngawing, (59 Tahun), Iman Dusun Bonto Sua, Wawancara, Pada 

Tanggal 5 Juni 2023. 
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e. Menguatkan Persatuan Keluarga: Pelaksanaan tradisi korongtigi juga 

bertujuan untuk memperkuat persatuan keluarga. Untuk mengetahui 

bagaimana tradisi korongtigi dalam menguatkan persatuan keluarga 

maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sahiruddin Daeng 

Mangka selaku kepala Dusun Bontosua: 

“Jadi memang, tradisi korongtigi ini banyak sekali peranannya, 
termasuk juga dalam memperkuat ikatan keluarga dan solidaritas 
antar anggota keluarga. Lewat tradisi ini keluarga akan berkumpul 
dan bekerja sama dalam persiapan dan pelaksanaan pernikahan”.19 
 

Lanjut ungkapannya: 
“Jadi ada beberapa proses yang melibatkan kerjasama antar anggota 
keluarga dari kedua belah pihak. Mereka bekerja sama dalam 
merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan 
untuk pernikahan, seperti pakaian adatnya, hiasan panggugnya, dan 
bingkisannya. Proses ini menciptakan ikatan emosional dan 
memperkuat hubungan antara anggota keluarga, karena mereka 
saling bergantung satu sama lain dan bekerja menuju tujuan yang 
sama”.20 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diperoleh 

informasi bahwa dalam tradisi Korongtigi menjelang pernikahan dianggap sebagai 

ikatan tidak hanya antara dua individu, tetapi juga antara dua keluarga. Tradisi ini 

memberikan kesempatan bagi keluarga besar dan kerabat dekat untuk berkumpul, 

bekerja sama, dan merayakan kebahagiaan bersama. Hal ini menguatkan ikatan 

keluarga dan solidaritas antaranggota masyarakat Bonto Sua. 

Dengan demikian, pelaksanaan tradisi korongtigi dalam pernikahan 

masyarakat Bonto Sua memiliki berbagai motif dan tujuan yang melibatkan aspek 

budaya, sosial, spiritual, dan keluarga. Tradisi ini tidak hanya menjadi perayaan 

pernikahan, tetapi juga sarana untuk mempertahankan warisan budaya dan 

memperkuat hubungan antar individu dan keluarga. 

 
19Daeng Mangka, (56 Tahun), Kepala Dusun Bonto Sua, Wawancara, Pada Tanggal 3 

Juni 2023. 
20Daeng Mangka, (56 Tahun), Kepala Dusun Bonto Sua, Wawancara, Pada Tanggal 3 

Juni 2023. 
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B. Prosesi Tradisi Korongtigi Pernikahan Masyarakat Bonto Sua Kabupaten 

Jeneponto 

Korongtigi adalah salah satu ritual yang dilakukan dalam pernikahan 

menggunakan daun pacar sebagai simbol kesucian sebelum pernikahan. Ritual ini 

disebut malam pacar atau korongtigi, yang artinya malam penyucian diri dengan 

meletakkan daun pacar yang sudah dihaluskan oleh calon mempelai. Melakukan 

upacara korongtigi menandakan bahwa calon mempelai siap dengan hati yang suci 

dan ikhlas untuk memasuki kehidupan pernikahan, dengan membersihkan segala 

hal termasuk memberikan hati, pikiran, dan tingkah laku yang bersih. Orang yang 

diminta meletakkan daun pacar biasanya orang yang memiliki kedudukan sosial 

yang baik dan memiliki pernikahan yang langgeng dan bahagia. Malam korongtigi 

dilakukan menjelang upacara pernikahan dan diadakan di rumah masing-masing 

calon mempelai. 

1. Pra pelaksanaan Tradisi Korongtigi 

Sebelum masuk pada proses korongtigi ada beberapa rangkaian acara yang di 

lakukan yaitu: 

a. Ammuntuli 

Sehari sebelum acara korongtigi dilakukan, pihak keluarga diutus untuk 

ammuntuli (mengundang), mereka diminta untuk mendatangi rumah angrongguru 

(guru, pimpinan ahli) tokoh masyarakat, tokoh agama. Tujuannya untuk 

mengundang secara langsung sebagai bentuk permintaan izin bahwa malam harinya 

akan dilaksanakan acara korongtigi di rumah keluarga calon pengantin tersebut. 

Biasanya orang yang mengikuti acara Ammuntuli (mengundang) diwajibkan untuk 

memakai baju adat, bagi perempuan yaitu baju bodo dan untuk laki-laki 

menggunakan jas tutup yang di lengkapi songkok guru. Perempuan yang ikut dalam 

kegiatan ini membawa bosara’ yang berisi raung leko’ (daun siri), rokok dan kue. 
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Bosara’ ini nantinya akan diserahkan kepada angrongguru (guru, pimpinan ahli) 

tokoh agama dan tokoh masyarakat.  

b. Appatamma’ 

Appatamma' (khatam Al-Qur’an) merupakan upacara penyelesaian membaca 

Al-Qur’an. Biasanya, upacara ini dilakukan oleh guru mengaji pada masa kecil, 

namun kadang-kadang sulit untuk mengadakannya, sehingga imam setempat 

dipanggil untuk melaksanakan upacara tersebut. Terkait bagaimana prosesi 

appatamma’ tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama 

setempat: 

“Jadi appatamma’ itu adalah salah satu tradisi kita disini menjelang 
pernikahan seseorang, ini biasanya dilakukan pada malam korongtigi itu, arti 
appatamma sama dengan khatam Al-Quran, appatamma’ ini sudah menjadi 
rangkaian prosesi pernikahan Makassar dimana caranya itu adalah calon 
mempelai duduk berhadapan dengan iman, diantara bantal dengan Al-Quran 
di atasnya. Jadi tujuan untuk dilaksanakan appatamma’ ini untuk penyucian 
sang pengantin sebelum akad nikah esok harinya”.21 

 

Berdasarkan informasi diatas dapat dipahami bahwa segala ritual yang 

melengkapi malam korongtigi sang pengantin merupakan bentuk penyucian jiwa 

sang mempelai, termasuk dalam pelaksanaan appatamma’ yang bermakna khatam 

Al-Quran, walaupun dalam syariat islam mungkin hal ini tidak banyak diajarkan 

atau tidak ada landasan namun sebagian besar suku Makassar masih melaksanakan 

kegiatan seperti ini pada malam korongtigi. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

kemudian menanyakan kepada tokoh Agama setempat, dengan penjelasan berikut: 

“Budaya itu dibudayakan boleh-boleh saja asal tidak dijadikan syariat. 
Sehingga dianggap tidak sah sebuah acara tanpa penyelenggaraan adat 
tersebut, ini yang keliru”. 22 

 

21Syamsuddin Daeng Ngawing, (59 Tahun), Iman Dusun Bonto Sua, Wawancara, Pada 

Tanggal 5 Juni 2023. 
22Syamsuddin Daeng Ngawing, (59 Tahun), Iman Dusun Bonto Sua, Wawancara, Pada 

Tanggal 5 Juni 2023. 
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Berdasarkan apa yang disampaikan oleh tokoh agama setempat maka dapat 

kita ketahui bahwa budaya yang melibatkan sebuah rangkaian ibadah dalam umat 

islam, boleh saja dilakukan, namun perlu diingat juga bahwa kegiatan tersebut tidak 

boleh dijadikan sebuah syariat untuk menentukan sah atau tidaknya suatu acara. 

Dalam tradisi appatamma’ ini calon pengantin akan membaca sebagian saja dari 

ayat Al-Quran. Calon mempelai duduk berhadapan dengan imam, dengan Al-

Qur’an diletakkan di atas bantal di antara mereka. Imam membaca Al-Qur’an 

dengan suara yang tidak terlalu keras, sementara calon mempelai mendengarkannya 

dengan hati. Surah pertama yang dibaca adalah Adh-Dhuha, kemudian An-Naas, 

dan dilanjutkan dengan membaca sebagian ayat dari surah Al-Baqarah, khususnya 

lima ayat atau lebih, sebelum diakhiri dengan doa. Setiap kali berpindah dari satu 

surah ke surah lainnya, imam selalu membaca kalimat "La Ilaha illaallahu Wallahu 

Akbar" yang berarti "Tidak ada Tuhan selain Allah Maha Besar". Syamsuddain 

Daeng Ngawing mengatakan: 

inne appatamma’ ka ia mi antu ritual sebelum ki tawwa antama ri acara 
korongtigia, inne ri gaukangi tujuanna supaya di issengi, apakah cara’de ji 
angngaji tau labuntiga ato tanre. Joka di suro bacayya ia mi antu, sura’ Al-
Fatihah, sura’ Al-Baqarah Aya’ 1-11, le’ba joka di lanjuki sura’ ad-Dhuha 
sanggenna sura’ An-Nas terakhirna di tongkoki do’a tamma qurangang. 

Artinya: 

“Appatamma’ ini adalah ritual yang di lakukan sebelum masuk ke acara 
korongtigi. Ini di lakukan tujuannya supaya kita tau apakah calon pegantin 
dapat membaca Al-Qur’an atau tidak. Surah yang di baca adalah, surah Al-
Fatihah, Surah Al-Baqarah ayat 1-11, setelah itu di lanjutkan dengan 
membaca surah Ad-Dhuha sampai surah An-Nas terakhir di tutup dengan 
membaca doa tamat Al-Qur’an”.23 

Upacara appatamma’ ini tidak hanya menjadi pengukur bagi calon pengantin, 

tetapi sebenarnya bertujuan agar kedepannya calon pengantin mampu membangun 

 

23Syamsuddin Daeng Ngawing, (59 Tahun), Iman Dusun Bonto Sua, Wawancara, Pada 

Tanggal 5 Juni 2023. 
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kehidupan rumah tangga yang baik. Khususnya bagi calon pengantin laki-laki, 

upacara ini berfungsi untuk membantu mereka menjadi sosok yang beriman dalam 

menjalankan ibadah shalat dan juga mampu mengajarkan Al-Qur’an kepada anak-

anak mereka di masa depan. Seperti yang di kemukakan oleh Suardi: 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi appatamma' Al-

Qur’an an ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena tujuannya jelas, 

yaitu menyelesaikan membaca Al-Qur’an dan menjadikannya panduan bagi kedua 

mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Setelah prosesi 

appatamma’ ini selesai kemudian akan di lanjutkan dengan pembacaan abarazanji. 

c. Barazanji 

Pembacaan kitab barazanji menjadi populer sebagai pelengkap dalam 

berbagai acara seperti aqiqah, sunatan, peresmian rumah, pindah rumah, syukuran, 

dan pernikahan. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam, tetapi juga oleh 

sebagian ulama dan imam di kampung-kampung yang dianggap memiliki 

pemahaman agama yang baik.24 Dalam upacara korongtigi, salah satu rangkaian 

yang biasanya dilakukan adalah pembacaan kitab barazanji. Pembacaan kitab 

barazanji ini merupakan bagian penting dari upacara korongtigi, meskipun 

dilakukan pada awal kegiatan. Seperti yang dikatakan Syamsuddin Daeng 

Ngawing: 

Inne a’ barazanji ki tawwa, supaya appabattu barakka, siagang pattola’ bala, 
nigaukangi anne Barazanjia tujuanna sebagai pelengkap supaya joka 
korongtigia lancaraki sanggenna le’ba siagang tanre halangang, siagang 
anjari pappala’ doangang mange ri Karaeng Allah Ta’ala supaya harapanta 
di ridhoi . 

Artinya: 

“ini barazanji dilakukan, supaya mendatangkan berkah, serta penolak bala, 
barazanji juga di lakukan supaya itu tradisi korongtigi lancar sampai selesai 

 
24Rappe, Suhardi. "Nilai-Nilai Budaya pada Upacara Mappaccing di Desa Tibona 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba." Skripsi. Makassar: Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin Makassar (2016). 
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tanpa ada hambatan supaya harapan kita juga kepada pengantin dapat 
terwhujud dan di ridhoi oleh Allah swt”.25 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembacaan 

barazanji sebagai pernyataan syukur kepada Allah dan sanjungan kepada Nabi 

Muhammad saw atas nikmat Islam, hal tersebut tujuannya supaya dalam 

pelaksanaan korongtigi dapat berjalan maksimal agar harapan dan doa kepada calon 

pengantin dapat terwujud. Tradisi barazanji di Bonto Sua dilakukan pada malam 

sebelum pernikahan, biasanya saat malam diadakannya acara korongtigi, yang juga 

dikombinasikan dengan acara appatamma atau penutupan pembacaan Al-Quran. 

d. Persiapan Alat dan Bahan Korongtigi 

Setelah acara appatamma’ dan barazanji langkah selanjutnya yang dilakukan 

adalah menyiapkan semua bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam upacara 

tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Mantasia Daeng Rimang. 

 ”Sebelunna ni pakaramulai korongtigia parallu i ni pakasadia ala’-ala’ joka 
lani pake, ia mi anjo, pa’lungan, raung unti, raung purucangga le’ba dengka, 
liling lipa’sa’be 7 lawara’na, dupa, surang perlengkapang maraenganna. 

Artinya : 

“ Sebelum korongtigi di mulai perlu kita sediakan alat-alat yang akan di pakai, 
seperti bantal, daun pisang, daun pacar yg sudah di haluskan, lilin, sarung 
sutra 7 lembar, dupa, dan lain-lain”.26 

 

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari informan diatas, maka 

dapat diketahui bahwa dalam proses pra pelaksanaan korongtigi kita perlu 

menyediakan bahan dan perlengkapan korongtigi yaitu: 

a) Pa'lungang (Bantal), berfungsi sebagai pengalas tangan yang ditafsirkan 

sebagai lambang kehormatan dari sang pencipta. 

 

25Syamsuddin Daeng Ngawing, (59 Tahun), Iman Dusun Bonto Sua, Wawancara, Pada 

Tanggal 5 Juni 2023. 

26Mantasia Daeng Rimang , (62 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, pada Tanggal 3 Juni 

2023. 



48 

 

 

 

b) Sarung, terutama yang terbuat dari sutra, sebanyak 7 atau 9 helai, sebagai 

penutup  bantal yang disusun rapi diatas bantal yang berfungsi sebagai 

pengalas tangan. 

c) Bombong Unti (Pucuk daun pisang), diletakkan diatas sarung sutra berfungsi 

sebagai pengalas tangan. 

d) Daun nangka, diletakkan diatas daun pucuk pisang yang berfungsi sebagai 

pengalas tangan. 

e) Bente (Beras yang sudah digoreng hingga mekar) 

f) Lilin sebanyak 7 atau 9 buah, cahaya penerang untuk memberi sinar pada 

jalan yang akan ditempuh calon mempelai. 

g) Tunas kelapa, berfungsi sebagai pelengkap korongtigi 

h) Gula merah 1 biji, sebagai pelengkap 

i) Purucangga (Daun pacar yang sudah dihaluskan), tumbuhan yang telah 

ditumbuk halus disimpan dalam wadah dan dipakaikan ditelapak tangan calon 

mempelai. 

e. Persiapan Calon Pengantin 

Calon mempelai yang akan menjalani upacara korongtigi, terutama jika calon 

mempelai perempuan, harus dirias dengan penuh perhatian seperti akan duduk 

bersanding. Pakaian yang dikenakan adalah baju bodo atau pakaian adat yang 

dikombinasikan dengan lipa’ sa’be atau sarung sutra. Sedangkan calon mempelai 

pria dapat mengenakan jas yang dikombinasikan dengan sarung sutra dan songkok 

berwarna hitam. 

Selain itu, persiapan lainnya meliputi mengirim undangan kepada kerabat, 

sahabat, dan tetangga untuk hadir dalam acara tersebut. Pada saat yang sama, juga 

disampaikan kepada mereka yang akan memberikan atau memberikan daun pacar 

kepada calon mempelai. Orang lain diundang untuk hadir dan menyaksikan acara 



49 

 

 

 

korongtigi ini. Setelah semua bahan dan alat yang diperlukan tersedia maka 

masuklah pada tahap pelaksanaan korongtigi. 

2. Pelaksanaan Tradisi Korongtigi 

Pelaksanaan korongtigi dilakukan setelah anggota keluarga dan tamu 

undangan yang diundang telah  tiba. Acara dimulai dengan appatamma’ terlebih 

dahulu atau khatam Al-Qur’an terlebih dahulu yang di pimpin oleh imam setempat, 

kemudian dilanjutkan dengan dengan membaca barazanji atau selawat Nabi. 

Setelah itu, calon pengantin akan di bawa ke lamming, prosesi korongtigi dimulai 

dengan anrong Bunting memulainya dengan appadete’ dupa sebanyak tujuh kali, 

yang di iringi dengan alunan musik tradisional yaitu ganrang (gendang), setelah itu 

dilanjutkan dengan meletakkan daun pacar di tangan mempelai yang masyarakat 

Jeneponto menyebutnya dengan nama attittili, diikuti oleh orang tua, dan kemudian 

dilanjutkan oleh saudara dari bapak atau ibu, hingga mencapai orang terakhir yang 

dipanggil. Setelah semua anggota keluarga selesai attittili, prosesi korongtigi 

berakhir. Adapun waktu pelaksanaan korongtigi di Bonto Sua beragam yaitu, tiga 

malam, dua malam serta satu malam sebelum acara akad di langsungkan esok hari. 

Mantasia Daeng Rimang menjelaskan bahwa:  

“Dalam prosesi attittili, tahap yang pertama di lakukan adalah mengambil 
daun pacar yang sudah disiapkan. Kemudian, oleskan daun pacar tersebut 
pada kedua tangan calon pengantin sambil membaca al-Fatihah di lanjutkan 
dengan mengoleskan daun pacar pada dahi, pipi kiri, dan pipi kanan serta 
dagu calon pengantin sambil membaca surah pendek, misalnya Surah al-
Ikhlas, dan mengucapkan shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Sambil 
melakukan prosesi ini, di dalam hati diharapkan kebaikan untuk calon 
pengantin, seperti panjang umur, rejeki yang melimpah, dan keturunan yang 
baik. Prosesi korongtigi ini di iringi dengan ganrang (iringan alat musik 
tradisional  gendang) untuk menyertai acara korongtigi tersebut”.27 

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an 

merupakan bagian integral dari prosesi korongtigi. Hal ini terlihat dari doa-doa 

 

27Mantasia Daeng Rimang, (62 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Pada Tanggal 3 Juni 

2023. 
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yang diucapkan selama pelaksanaan prosesi, dengan harapan kebaikan bagi calon 

pengantin. 

Secara tradisional, pelaksanaan prosesi korongtigi di Bonto Sua biasanya 

dilakukan selama tiga malam berturut-turut. Namun, sekarang ini, prosesi ini 

umumnya dilakukan hanya dalam satu malam saja. Hal ini dilakukan untuk 

menghemat biaya dan waktu pelaksanaan, serta memungkinkan kerabat dan 

anggota keluarga yang sibuk untuk hadir, yang mungkin sulit untuk menghadiri 

prosesi selama tiga malam berturut-turut. Namun, waktu pelaksanaan dapat 

bervariasi tergantung pada tingkatan silsilah dalam keturunan. Untuk golongan 

bangsawan atau Karaeng, prosesi korongtigi biasanya dilakukan selama tiga malam 

berturut-turut, karena banyaknya keluarga atau tamu undangan yang akan hadir. 

Sedangkan, golongan Daeng atau golongan biasa-biasa saja biasanya melaksanakan 

prosesi selama satu atau dua malam, dengan pertimbangan waktu yang terbatas 

terutama bagi keluarga yang tinggal jauh. 

3. Pasca Pelaksanaan Tradisi Korongtigi  

Setelah rangkaian acara korongtigi dilakukan calon pengantin bejabat tangan 

dan meminta do’a restu kepada keluarga dan para hadirin. Harapannya, setelah 

prosesi ini, calon pengantin diharapkan menjadi suci lahir dan batin, serta menjadi 

pasangan yang selalu bersama dalam suka dan duka, dalam cinta dan kasih sayang, 

dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga mereka mendapatkan kebahagiaan 

yang didambakan dunia akhirat. Setelah itu para tamu undangan yang 

berkesempatan hadir di persilahkan untuk menyantap hidangan yang telah 

disediakan Setelah semua prosesi korongtigi selesai, keesokan harinya mempelai 

laki-laki di antar kerumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah. 

Meskipun zaman semakin maju dengan teknologi modern yang serba 

canggih, kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun-temurun dan menjadi 
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bagian dari adat dalam pernikahan sulit untuk dihilangkan. Meskipun mengalami 

perubahan, kebiasaan-kebiasaan tersebut tetap dilakukan dan nilai-nilai serta 

maknanya masih terjaga dalam setiap upacara adat Tanah Makassar. 

C.     Integrasi Nilai Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Tradisi Korongtigi 

di Bonto Sua 

Ditinjau dari perspektif Islam, Al-Qur'an sebagai panduan hidup telah 

menjelaskan tentang kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam tradisi dianggap dapat membawa keberuntungan, kesuksesan, 

kelimpahan, dan sejenisnya.. Nilai dapat diartikan sebagai keyakinan yang 

mendasar untuk menentukan tindakan atau menilai sesuatu yang memiliki makna 

atau tidak bagi kehidupan. Nilai-nilai Islam merupakan nilai-nilai yang memiliki 

dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Nilai-

nilai Islam mencakup keselarasan antara tindakan manusia dengan apa yang 

diperintahkan oleh Tuhan. 

Nilai-nilai yang dipegang dalam sebuah tradisi oleh masyarakat Makassar, 

khususnya di Bonto Sua, adalah siri' na pacce (harga diri dan rasa malu). Nilai-nilai 

ini masih sangat diyakini oleh masyarakat Bonto Sua. Siri' na pacce menjadi hal 

yang paling utama dijaga oleh masyarakat Bonto Sua, di mana pun mereka berada. 

Memiliki harga diri dan rasa malu adalah hal yang penting bagi manusia, karena 

hal ini dapat mendorong saling menghormati dan menghargai satu sama lain. 

Tradisi korongtigi adalah salah satu budaya yang ada di Bonto Sua yang 

mencerminkan hubungan antara agama dan budaya. Dalam tradisi korongtigi 

terdapat nilai-nilai Islam yang tercermin, seperti saling tolong-menolong, selalu 

bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan, meningkatkan dzikir, dan 

pentingnya niat yang baik dan doa sebelum melakukan sesuatu. Dalam Q.S Ali-

Imran Ayat 19 Allah Swt. Berfirman : 
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ِ ا يْنَ عِنْدَ اللّٰه سْلََمُ ۗ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ اِلَّْ مِنْْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهمُُ الْعِلْمُ بَغْيًاْۢ بَيْنهَُمْ ۗاِنَّ الد ِ وَمَنْ  لِْْ

َ سَرِيْعُ الْحِسَابِ  ِ فَاِنَّ اللّٰه  يَّكْفرُْ بِاٰيٰتِ اللّٰه

Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang 
yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan 
kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur 
terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan(-
Nya).” 

Dalam konteks ini, tradisi korongtigi menjadi salah satu cara bagi masyarakat 

Bonto Sua untuk memadukan ajaran agama Islam dengan nilai-nilai budaya 

mereka. Dengan mempraktikkan tradisi ini, masyarakat dapat menjalankan ajaran 

agama dan nilai-nilai budaya secara bersamaan. Hal ini mencerminkan pentingnya 

mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai tradisi dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan bermartabat. 

Kehadiran syariat tidak bertujuan untuk menghapuskan tradisi. Islam 

menyaring tradisi tersebut agar nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat 

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebabnya adalah bahwa tradisi yang 

dilakukan oleh setiap suku atau bangsa yang umumnya beragama Islam tidak boleh 

bertentangan dengan syariat Islam. Pendekatan syariat Islam terhadap adat-istiadat 

selalu memberikan prioritas kepada dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadits dari pada 

adat-istiadat. Syamsuddin Daeng Awing memnjelaskan bahwa: 

”Dalam tradisi korongtigi, nilai-nilai Islam diadaptasi ke dalam rangkaian 
pelaksanaannya. Misalnya, barazanji diartikan sebagai salah satu syiar Islam 
yang memperkuat rasa cinta kepada Rasulullah. Appatamma memiliki makna 
bahwa apa yang telah dibaca menjadi pedoman hidup selanjutnya. Proses 
meletakkan daun pacar di tangan calon pengantin mengandung makna 
sebagai upaya penyucian diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, 
membersihkan jiwa dari noda agar menjadi suci sebelum memulai perjalanan 
rumah tangga dan membentuk keluarga yang harmonis”.28 

Dari pernyataan tokoh agama, dapat dipahami bahwa dalam tradisi korongtigi 

ini menekankan penyesuaian diri dengan tindakan yang melibatkan partisipasi 

 
28Syamsuddin Daeng Ngawing, (59 Tahun), Iman Dusun Bonto Sua, Wawancara, Pada 

Tanggal 5 Juni 2023. 
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langsung masyarakat. Masyarakat melihat bahwa setiap rangkaian korongtigi 

seperti barazanji, appatamma’ dan meletakkan daun pacci mengandung nilai-nilai 

Islam yang perlu dibagikan kepada masyarakat yang belum memahaminya. Tradisi 

ini memiliki peran sebagai perekat di antara masyarakat setempat. Inilah mengapa 

tradisi korongtigi masih dilakukan hingga saat ini dalam prosesi pernikahan adat 

Makassar, karena nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini tidak terlepas dari 

ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut mengingatkan masyarakat untuk tetap 

melaksanakannya selama masih sejalan dengan ajaran Islam. 

Perkembangan zaman yang canggih dan modern tidak menghilangkan 

keberadaan budaya dan tradisi. Salah satu informan juga menyatakan bahwa:  

“Semakin banyak masyarakat yang memperhatikan tradisi korongtigi yang 
sudah ada sejak lama, terutama karena tradisi ini mengandung nilai-nilai 
Islam yang dipahami oleh masyarakat sebagai proses doa dan penyucian 
calon pengantin. Selain korongtigi, nilai-nilai Islam juga terkandung dalam 
tradisi dan budaya lain seperti barazanji, maulid Nabi, hakikah, dan 
sebagainya. Nilai-nilai Islam mengingatkan kita sebagai masyarakat untuk 
menjaga keutuhan tradisi dan budaya tanpa melanggar norma dan prinsip 
agama”.29 

Masyarakat sangat menghormati nilai-nilai Islam yang terkandung dalam 

tradisi korongtigi ini, karena nilai-nilai tersebut menjadi petunjuk dan pedoman 

dalam berperilaku. Baik nilai-nilai yang bersumber dari Allah maupun yang berasal 

dari interaksi manusia, nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan syariat. Masyarakat 

melaksanakan tradisi ini karena sebagian dari mereka mengetahui nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya dan sangat menghargai nilai-nilai tersebut. Mereka 

memaknai tradisi ini sebagai tindakan untuk membersihkan dan menyucikan diri, 

serta memberikan doa restu kepada calon pengantin sebelum memulai kehidupan 

berumah tangga. 

 
29Sattaria, (78 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 25 Juni 2023 
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Selain nilai-nilai Islam, tradisi korongtigi juga mengandung nilai-nilai budaya 

yang penting. Berikut adalah beberapa nilai budaya yang terkait dengan tradisi 

korongtigi: 

a. Nilai Kekeluargaan 

Seluruh rangkaian upacara korongtigi di Bonto Sua menunjukkan bahwa nilai 

kekeluargaan sangat kuat dan dijunjung tinggi. Tidak ada kegiatan yang terlepas 

dari keterlibatan keluarga secara menyeluruh. Selama pelaksanaan korongtigi, 

kerabat dekat dan keluarga jauh hadir untuk memberikan bantuan dan memberikan 

restu dalam pelaksanaan adat tersebut. Terkait dengan nilai kekeluargaan dalam 

tradisi korongtigi peneliti melakukan wawancara dengan bapak Daeng Mangka 

berikut:  

“Jadi ni acara korongtigi menurut saya bisa mempersatukan kami sekeluarga 
karna disaat kami berkumpul kami merasa lebih dekat satu sama lain jadi 
hubungan keluarga yang sudah terjalin semakin kuat, selain itu kami 
sekeluarga juga memberikan dukungan kepada keluarga yang melaksanakan 
acara pernikahan jadi sebuah kesukuran karna dengan adanya korongtigi ini 
kita saling menjaga satu sama lain dan tidak melupakan tradisi leluhur.”30 

Melalui informasi dari informan tersebut dapat di ketahui bahwa acara 

korongtigi yang turun temurun dilaksanakan di Bonto Sua sudah menjadi kebiasaan 

yang tidak bisa dilewatkan dalam acara pernikahan karna dari nilai kekeluargaan 

yang didapatkan sangat berpengaruh pada ikatan kekeluargaan. Hal tersebut di 

tunjukkan dari pernyataan informan bahwa keluarga yang berkumpul bisa saling 

menguatkan dalam mensukseskan acara pernikahan. Salah satu informan juga 

menambahkan: 

”Tradisi korongtigi ini menjadi momen yang istimewa bagi kami karna di saat 
inilah anggota keluarga datang semua termasuk keluarga jauh sehingga ketika 
berkumpul kita bisa berbagi cerita dan pengalaman dan tujuan kedepan 
masing-masing. Jadi menurut saya tradisi korongtigi ini penting untuk selalu 
diadakan.31 

 
30Sattaria, (78 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 25 Juni 2023. 
31Daeng Mangka, (56 Tahun), Kepala Dusun Bonto Sua, wawancara, Pada tanggal 3 Juni 

2023 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa tidak ada 

kegiatan yang terlepas dari keterlibatan keluarga secara menyeluruh karna selama 

pelaksanaan korongtigi kerabat dekat dan keluarga jauh hadir untuk memberikan 

bantuan dan memberikan restu dalam pelaksanaan adat tersebut.  

b. Nilai Estetika 

Penilaian Estetika merupakan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat 

yang hadir dalam upacara pernikahan. Penilaian ini didasarkan pada perasaan 

masyarakat itu sendiri, yang menilai keindahan dari aspek estetika dan keselarasan 

dalam pelaksanaan tradisi korongtigi. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

memberikan pertanyaan kepada informan berikut: 

“Saya sangat suka melihat perayaan korongtigi termasuk jika melihat pengatin 
mengenakan pakaian adat, saya sangat merasa senang apalagi pengatin itu 
keponakan saya wajah pengantin memancarkan aura yang sangat bagus di 
pandang kalau bahasa orang disini bongkasaki, semua orang yang terlibat 
dalam acara tersebut mengenakan pakaian yang bagus, apalagi ruangana yang 
ditempati telah dihias dengan lamming itu yang membuat saya sangat nyaman 
ketika ada perayaan seperti itu.” 

Berdasarkan pernyataan dari informan mengenai nilai estetika korongtigi 

tersebut mereka tertarik pada nilai seni yang muncul dari perpaduan antara dekorasi 

tata rias dan gaun yang dikenakan tamu yang hadir. Hal itu memberikan kesenangan 

tersendiri kepada masyarakat yang secara tutun temurun melaksanakan acara 

korongtigi. 

c. Nilai Edukasi 

Pendidikan budaya dalam konteks korongtigi adalah pendidikan yang 

mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada masyarakat yang 

terlibat dalam tradisi ini. Dalam rangkaian upacara korongtigi, terdapat pemberian 

ilmu dan interaksi yang dapat mewujudkan pendidikan nonformal di antara mereka. 

Nilai-nilai pendidikan seperti sopan santun, tata krama, dan pergaulan yang baik 

ditonjolkan dalam pelaksanaan korongtigi.  
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Edukasi memainkan peran penting dalam meningkatkan wawasan dan 

membawa perubahan sikap, perilaku, dan keterampilan setiap individu.32 Tradisi 

korongtigi di masyarakat adat Bonto Sua merupakan bagian dari warisan budaya 

nenek moyang yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. 

Tradisi ini memiliki peran penting dalam membina dan membimbing 

perkembangan bermasyarakat agar menjadi individu yang baik dan berguna bagi 

kehidupan. 

Dalam tradisi korongtigi, nilai-nilai edukasi disampaikan dengan baik kepada 

masyarakat dan berpengaruh pada sikap dan kepribadian mereka.33 Seluruh 

kegiatan tradisi, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan selesai, 

mencerminkan nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan dalam masyarakat. 

Misalnya, tradisi ini mengajarkan pentingnya memulai segala sesuatu dengan niat 

yang baik, berdoa kepada Allah, dan berserah diri atas kehendak-Nya. Selain itu, 

tradisi korongtigi juga menekankan pentingnya musyawarah dan kerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama, sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan lancar 

sesuai harapan. 

Dengan demikian, tradisi korongtigi menjadi sarana efektif untuk mendidik 

dan membentuk karakter masyarakat, terutama kalangan muda di Bonto Sua. 

Edukasi yang disampaikan melalui tradisi ini memainkan peran penting dalam 

membawa perubahan positif pada sikap dan perilaku masyarakat, serta membantu 

menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi 

sebelumnya. 

 
32Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunngan Anak Republik Indonesia; 

Penggunaan Media KIE (2021) h.2 69 

 
33Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Penguatan Peran Guru dan Kearifan Lokal 

dalam Globalisasi Pendidikan (Tangeran Selatan, 2012) h.159 
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d. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

Tradisi korongtigi yang ada di Bonto Sua, Kabupaten Jeneponto, masih 

memegang teguh nilai-nilai sosial kemasyarakatan hingga saat ini. Hal ini 

disebabkan oleh sifat manusia yang merupakan makhluk sosial dan membutuhkan 

bantuan dari orang lain. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat adalah konsep-konsep 

abstrak yang mempengaruhi pandangan tentang penting dan tidak penting dalam 

kehidupan. Sistem nilai ini menjadi pedoman bagi perilaku manusia dan tercermin 

dalam tata kelakuan. Norma dan sikap yang merupakan bagian dari sistem nilai 

sosial tercermin dalam cara berfikir dan pola perilaku anggota masyarakat. 

Nilai-nilai sosial adalah kesepakatan yang ada dalam masyarakat dan terkait 

dengan kebiasaan, kepercayaan, serta simbol-simbol dengan karakteristik tertentu. 

Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam perilaku dan tanggapan terhadap peristiwa yang 

terjadi atau sedang berlangsung. Selain itu, nilai-nilai sosial juga dapat 

menunjukkan tingkat peradaban manusia dan mencerminkan kepribadian manusia 

atau masyarakatnya. Kebudayaan, yang merupakan aspek khas manusia, mencakup 

norma-norma dan tatanan nilai-nilai yang perlu dimiliki dan dihayati oleh individu 

atau masyarakat. Penghayatan terhadap kebudayaan dapat terjadi melalui proses 

sosialisasi. 

Upacara korongtigi merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat 

yang melaksanakannya. Pelaksanaan upacara ini memiliki arti penting dalam 

pembinaan sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Salah satu fungsi 

upacara korongtigi adalah untuk memperkuat norma-norma dan nilai-nilai budaya 

yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa nilai sosial kemasyarakatan yang terdapat 

dalam tradisi korongtigi di Bonto Sua: 
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1. Nilai Gotong Royong 

Gotong royong adalah prinsip kerjasama dan saling membantu antaranggota 

masyarakat. Dalam tradisi korongtigi, nilai gotong royong sangat dijunjung tinggi. 

Seluruh keluarga dan tetangga aktif berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan 

tradisi ini, baik secara fisik maupun materi. Mereka saling bekerja sama dalam 

menyusun dekorasi, mempersiapkan makanan, dan segala hal yang diperlukan 

untuk menyelenggarakan acara korongtigi. Nilai gotong royong ini mempererat 

hubungan sosial dan membangun solidaritas di antara anggota masyarakat. Nilai 

gotong royong memiliki peran yang sangat penting dalam tradisi korongtigi.  

Tradisi korongtigi mengakar dari keberagaman manusia yang berbeda suku, 

kelompok, dan latar belakang. Manusia bukanlah makhluk yang hidup dan berdiri 

sendiri, melainkan makhluk sosial yang bergantung pada interaksi dengan sesama 

manusia. Oleh karena itu, kerjasama menjadi penting untuk menciptakan hubungan 

yang harmonis, saling mengajak untuk berbuat kebaikan, dan menjauhkan diri dari 

keburukan. 

Dalam tradisi korongtigi gotong royong menjadi nilai yang sangat menonjol. 

Pelaksanaan tradisi ini memerlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara 

individu dengan seluruh masyarakat. Tradisi korongtigi yang dilakukan di pedesaan 

memiliki ikatan kekerabatan yang lebih erat dibandingkan dengan perkotaan, 

sehingga gotong royong menjadi lebih nyata dalam pelaksanaannya. Sebagaimana 

disampaikan oleh informan: 

“pada saat acara Korongtigi, nilai kebersamaan dan gotong royong terlihat 
jelas. Ketika ada acara pernikahan, para tetangga dan kerabat biasanya datang 
untuk membantu, karena ikatan kekerabatan di antara masyarakat sangat erat, 
di mana semua orang dianggap sebagai keluarga dan saudara. Gotong royong 
adalah budaya yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Bonto 
Sua.34 

 
34Daeng Kera, (50 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 4 Juni 2023. 
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Dari apa yang diungkapkan oleh informan, tradisi gotong royong sudah ada 

sejak dulu hingga saat ini, dan harus terus dijaga oleh masyarakat Bonto Sua. 

Gotong royong dalam tradisi korongtigi dapat terlihat ketika keluarga, kerabat, dan 

tetangga saling membantu dengan sukarela dalam menyukseskan acara korongtigi. 

Hal ini menjadi kebiasaan yang sering ditemukan dalam setiap tradisi adat yang 

dilakukan oleh masyarakat Bonto Sua Kabupaten Jeneponto. 

nilai-nilai gotong royong tersebut memberikan landasan yang kuat bagi 

tradisi korongtigi dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Melalui praktik 

gotong royong, masyarakat korongtigi dapat mencapai tujuan bersama, menjaga 

kelestarian tradisi, dan meningkatkan kualitas hidup bersama. 

2. Nilai Silaturahmi 

Dalam tradisi korongtigi terdapat sebuah nilai yang masih dijunjung tinggi 

oleh masyarakat Bonto Sua yaitu nilai silaturahmi. Sebab dengan nilai silaturahmi 

hubungan antara masyarakat terjalin dengan baik, dimana biasanya masyarakat 

sibuk sendiri dengan pekerjaannya namun pada saat pelaksanaan tradisi korongtigi 

diadakan keluarga, serta tetangga ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan acara 

tersebut, sehingga nilai silaturahmi sangat terlihat dalam tradisi korongtigi tersebut. 

Tradisi korongtigi di Bonto Sua, Kabupaten Jeneponto, hingga saat ini masih 

tetap eksis dan bertahan karena masyarakat meyakini bahwa tradisi ini tidak hanya 

memberikan doa restu kepada mempelai, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk 

mempererat hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kerja sama. Pendapat ini 

didukung oleh hasil wawancara dengan informan berikut: 

“tradisi Korongtigi memungkinkan hubungan kekeluargaan dan silaturahmi 
yang sebelumnya merenggang untuk kembali erat. Proses Korongtigi 
menandakan bahwa segala sesuatu yang baik akan menghasilkan kebaikan 
pula”.35 

Sattaria juga menguatkan pandangan tersebut dan menyatakan bahwa: 

 
35Saribanong Daeng Kale, (64 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 3 

Juni 2023. 
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 “tradisi Korongtigi tidak hanya memberikan doa restu untuk calon pengantin, 
tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan silaturahmi dan 
semangat gotong royong. Bersama-sama membantu keluarga yang akan 
melangsungkan tradisi ini bertujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan 
lancar”.36 

Pada dasarnya, proses tradisi korongtigi menjadi momen silaturahmi dan doa 

bagi calon pengantin agar mereka menjadi keluarga yang bahagia. Berdasarkan 

wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa korongtigi berfungsi sebagai sarana 

untuk mengumpulkan kembali anggota keluarga dan kerabat terdekat, memperbaiki 

silaturahmi yang sebelumnya terganggu oleh perselisihan dalam keluarga atau 

bahkan tetangga yang sudah lama tidak berkomunikasi. Melalui tradisi Korongtigi, 

diharapkan semuanya akan kembali membaik seperti sebelumnya. 

Dengan mempertahankan nilai-nilai sosial kemasyarakatan seperti 

musyawarah, gotong royong, silaturahmi, tradisi korongtigi di Bonto Sua tidak 

hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga memainkan peran penting dalam 

membangun dan memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai ini 

membantu menciptakan harmoni, solidaritas, dan kebersamaan yang mendorong 

kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

e.  Nilai Filosofis 

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi 

kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. 

Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. 

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan 

fakta, tidak hanya persoalan benar salah yang menurut pembuktian empirik, 

melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.  

Filosofi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kecintaan 

terhadap kebijaksanaan (semua yang berhubungan denganpenalaran). Secara 

etimologis, Filsafat berasal dari bahasa Yunani Philosophia. Kata Philosophia 

 
36Daeng Kera, (50 Tahun), Tokoh Masyarakat , Wawancara, Pada Tanggal 4 Juni 2023 
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terdiri dari kata Philein yang berarti menghargai dan shopia yang berarti 

kecerdasan. Sehingga filsafat secara etimologis mengandung makna cinta 

kebijaksanaan. Para ahli filsafat sering disebut dengan filosof. Yakni orang yang 

mencintai atau mencari kebijaksanaan. Filsafat bukanlah orang yang cerdas atau 

berpengetahuan luas, tetapi orang yang sedang belajar untuk mencari kebijaksanaan 

atau kebenaran.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai filosofis adalah suatu keyakinan 

mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan 

digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidup yang terdapat dalam pandangan 

hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai 

kehidupan yang di cita-citakan. Berikut adalah beberapa nilai-nilai filosofis yang 

terkandung dalam tradisi korongtigi di Bonto Sua Kabupaten Jeneponto: 

a)  Pa'lungang (Bantal)   

Bantal merupakan lambang sebagai kemakmuran dimana bantal terbuat dari 

kapas dan kapuk, dalam bahasa Makassar disebut passalewangngang yang 

dikumpulkan satu persatu yang akan dijadikan sebuah bantal sebagai pengalas 

kepala. Bantal sebagai pengalas kepala, dimana kepala merupakan bagian tubuh 

paling mulia dan dihargai bagi manusia, begitu pula sosok manusia baru dapat 

dikenal bila mana dilihat wajahnya, dan wajah adalah bagian dari kepala. Dengan 

demikian bantal melambangkan kehormatan, kemuliaan atau martabat.37 Oleh 

karena itu, bantal juga melambangkan kemuliaan, kehormatan, atau martabat, yang 

dalam bahasa Jeneponto disebut kala'birang. 

Melalui penggunaan bantal dalam upacara pernikahan, diharapkan calon 

mempelai selalu menjaga harkat dan martabatnya serta saling hormat-menghormati. 

 
37Ika Dayani Rajab Putri. "Makna Pesan Tradisi Mappacci pada Pernikahan Adat Bugis 

Pangkep di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang." Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar (2016). 
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Dalam masyarakat Jeneponto, kepala (ulu) dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, 

dengan pemahaman ini, bantal memiliki makna simbolis sebagai harapan agar 

keluarga mereka selalu dihargai dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Dengan 

demikian, bantal dalam tradisi Jeneponto melambangkan makna yang lebih dalam 

dari pada hanya sebagai benda fisik. Ia mewakili kekayaan, martabat, dan 

penghargaan terhadap kepala sebagai simbol kepribadian dan status seseorang. 

Bantal juga mengingatkan calon mempelai dan keluarga mereka untuk menjaga 

harga diri, martabat, dan hubungan baik dengan masyarakat sekitar. 

b) Sarung, terutama yang terbuat dari sutra, sebanyak 7 atau 9 helai 

Dalam bahasa Jeneponto, "Lipa' Sa'be" adalah istilah yang digunakan untuk 

merujuk pada  sarung sutra, jumlah sarung terdiri dari 7 atau 9 helai. Dengan 

demikian mengandung makna sebagai harga diri dan moral. Sehingga diharapkan 

agar calon mempelai senantiasa menjaga harga dirinya.38 Sarung memiliki peran 

penting sebagai penutup aurat, yang membantu menjaga harga diri seseorang. 

Sarung yang terbuat dari sutera, ia melambangkan kelembutan, kehalusan, dan 

kemuliaan. Sarung sutera memiliki makna simbolis yang menggambarkan harapan 

agar keluarga mereka di masa depan senantiasa memiliki budi pekerti yang baik, 

yaitu halus, lembut, dan mulia. Dengan demikian, diharapkan harga diri keluarga 

mereka dapat tetap terjaga. Dalam bahasa Jeneponto, konsep ini disebut "nakatutui 

siri'na". 

c) Bombong Unti (Pucuk daun pisang) 

Penggunaan daun pucuk pisang dalam prosesi mappacci ini memiliki filosofi 

kehidupan seperti pohon pisang yang selalu menumbuhkan tunas baru sebelum 

tunas lain kering, dalam hal ini masyarakat Bonto Sua mempercayai bahwa 

 
38Andini Ramadani dan Dimas Ario Sumilih. "Tradisi Korongtigi orang Sayye’ di 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto." SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang 

Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi 1.4 (2022), h. 197 
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penggunaan daun pucuk pisang akan membawa hal baik bagi calon pengantin 

dalam menjalani kehidupan rumah tangga.39 

Daun pisang, meskipun tidak memiliki nilai jual yang tinggi, memiliki makna 

yang mendalam bagi manusia ketika diletakkan di atas bantal. Salah satu 

karakteristik pisang adalah bahwa ia tidak akan mati atau layu sebelum muncul 

tunas baru. Selain itu, satu pohon pisang dapat dinikmati oleh banyak orang. Oleh 

karena itu, pernikahan yang diharapkan oleh calon mempelai memiliki tujuan yang 

berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Pisang biji, yang disebut "unti te'ne" 

dalam bahasa Jeneponto, memiliki makna simbolis sebagai kehidupan yang 

berkesinambungan. Daun pisang yang tua belum kering, karena sudah muncul daun 

muda untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam bahasa Jeneponto, hal ini disebut 

"Raung Cu'la". Pisang biji juga memiliki makna simbolis sebagai kehidupan yang 

abadi, seperti batu yang tidak berhenti tumbuh sebelum berbuah, menggambarkan 

kelangsungan hidup yang berkelanjutan. 

Dalam tradisi tersebut, daun pisang yang diletakkan di atas bantal 

melambangkan kehidupan yang saling menyambung atau berkesinambungan. 

Seperti pada pohon pisang yang setiap saat mengalami pergantian daun, daun 

pisang yang belum kering atau tua selalu diikuti oleh kemunculan daun muda untuk 

melanjutkan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu 

melahirkan dan mengembangkan keturunan yang baik. Selain itu, daun pucuk 

pisang juga memiliki makna pesan yang mengajarkan untuk tidak pernah berhenti 

berupaya dan berusaha keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan. Seperti 

kehidupan pohon pisang yang berhenti setelah berpucuk dan berbuah, hal ini 

menggambarkan bahwa usaha yang gigih akan membuahkan hasil. 

d) Daun nangka  

 
39Asmini Pardah. "Makna Simbolik Mappacci Adat Pernikahan Bugis di Makassar 

(Kajian Semiotika Charles Sanders Peirce)." 2018. 
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Daun nangka tentunya juga tidak memiliki nilai jual, tetapi menyimpan makna 

yang mendalam yang diletakkan diatas pucuk daun pisang. Dalam artian 

mengarungi kehidupan dunia ada dua sifat yang harus kita pegang yaitu, kejujuran 

dan kebersihan40 

e) Bente (Beras yang sudah digoreng hingga mekar) 

Beras yang disangrai atau digoreng tanpa minyak hingga mekar dan 

mengembang dalam bahasa Jeneponto disebut "Ammbannara'", yang berarti 

"mengembang". Dalam konteks ini, beras memiliki makna simbolis sebagai 

harapan agar kehidupan calon mempelai berkembang dengan baik. Beras juga 

merupakan makanan pokok sehari-hari yang sangat dihormati dan selalu harus ada 

di rumah. Kosongnya tempat beras (tobang) dianggap sebagai pantangan atau 

pamali, bahkan jika hanya sedikit. Makna simbolis dari beras ini adalah harapan 

agar keluarga calon mempelai kelak hidup dalam keadaan cukup dan tidak 

mengalami kekurangan atau kekosongan. 

f) Lilin sebanyak 7 atau 9 buah 

Lilin adalah simbol penerangan yang ditempatkan dalam wadah yang berisi 

beras. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kehidupan yang akan dijalani ke 

depan menjadi lebih cerah dan senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. 

g) Tunas kelapa 

Dalam bahasa Jeneponto, Tunas kelapa disebut "kaluku toa" yang berarti 

hidup seperti kelapa. Secara umum, pohon kelapa memiliki batang yang panjang 

dan tinggi yang memberikan naungan bagi tanaman kecil di bawahnya. Namun, hal 

ini dapat menyebabkan tanaman kecil itu mati atau tumbuh kerdil, sementara 

tanaman di bawahnya menjadi subur. Buah kelapa menghasilkan banyak santan dan 

 
40Ika Dayani Rajab Putri. "Makna Pesan Tradisi Mappacci pada Pernikahan Adat Bugis 

Pangkep di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang." Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar (2016). 
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minyak. Makna simbolis dari pohon kelapa ini adalah harapan agar mereka diberi 

umur yang panjang dan menjadi penopang atau pengayom dalam masyarakat. 

Daging kelapa memiliki rasa enak dan gurih, memberikan kenikmatan bagi mereka 

yang mengonsumsinya. Makna simbolis dari kelapa yang dibelah ini adalah 

harapan agar keluarga mereka kelak selalu berada dalam keadaan yang 

menyenangkan. 

h) Gula merah 1 biji 

Dalam bahasa Makassar, gula merah disebut "golla eja" yang memiliki fungsi 

untuk memberikan rasa manis pada makanan atau kue yang diinginkan. Ketika gula 

merah larut, makanan atau kue tersebut menjadi manis. Makna simbolis dari gula 

merah ini adalah harapan agar calon mempelai selalu disukai oleh orang lain di 

mana pun mereka berada, sehingga selalu membawa kebahagiaan, termasuk dalam 

kehidupan rumah tangga mereka sendiri. 

i) Purucangga (Daun pacar yang sudah dihaluskan) 

Dalam bahasa Jeneponto, daun pacci disebut "puru cangga". Kata "pacci" 

memiliki kemiripan dengan "paccing" yang berarti bersih atau suci. Makna 

simbolis dari pacci adalah sebagai simbol pembersihan atau penyucian diri secara 

batiniah. Hal ini dimaksudkan agar calon mempelai siap dengan hati yang suci dan 

ikhlas untuk memasuki kehidupan baru dalam berumah tangga. Selain itu, daun 

pacci juga melambangkan kesucian dan keperawanan calon mempelai. 

j) Wadah untuk pacci yang terbuat dari logam 

Tempat korongtigi, atau wadah yang terbuat dari logam, melambangkan dua 

insan yang menyatu dalam ikatan atau jalinan yang kokoh. Ini mengandung makna 

pesan dakwah tentang pentingnya pasangan suami-istri untuk tetap bersatu dan 

merasakan kenikmatan cinta dan kasih sayang dalam menjalani kehidupan berumah 

tangga. Tempat korongtigi menjadi simbol pengingat akan pentingnya membangun 
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hubungan yang kuat dan saling mendukung antara suami dan istri dalam menjaga 

keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. 

k) Beras 

Beras merupakan makanan utaman, sehingg69a diharapkan calon pengantin 

dapat selalu menjadi pilihan utama, dan selalu dapat memahami dan 

mempraktekkan filosofi padi, semakin berisi semakin menunduk, sehingga 

diharapkan kedua calon pengantin untuk tidak sombong,selalu barhati dan berjiwa 

sederhana dalam melangkah di kehidupan ini.41 Beras yang diletakkan berdekatan 

dengan lilin dan daun pacar sebagai pelengkap dari prosesi korongtigi memiliki 

makna simbolis yang berarti harapan agar calon mempelai dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik serta mandiri dalam mebangun rumah tangga yang 

didasari oleh cinta kasih, kedamaian, dan kesejahteraan. Ini mencerminkan 

keinginan untuk menciptakan hubungan yang sehat, harmonis, dan penuh 

kebahagiaan di dalam keluarga mereka. 

Nilai-nilai budaya diatas memperkaya dan memperkuat makna tradisi 

korongtigi menjadikannya tidak hanya sebagai warisan agama, tetapi juga sebagai 

warisan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bonto Sua. 

 

 
41Suhardi Rappe. "Nilai-Nilai Budaya pada Upacara Mappaccing di Desa Tibona 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba." Skripsi. Makassar: Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin Makassar (2016). 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis pada pokok 

permasalahan, sub masalah dan hasil penelitian di lapangan, sebagaimana telah 

diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa 

rumusan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tradisi korongtigi merupakan tradisi yang di lakukan di Bonto Sua Secara 

turun temurun  yang di lestarikan dan masih tetap eksis sampai saat ini 

dikarenakan masyarakat Bonto Sua menganggap bahwa tradisi ini sebagai 

wadah untuk menjalin silaturahmi kembali, baik keluarga maupun 

masyarakat lainnya.  

2. Prosesi pelaksanaan tradisi korongtigi sudah menjadi kebiasaan sejak dulu 

hingga sekarang. Pada awalnya masyarakat di Bonto Sua melakukan 

korongtigi tiga malam berturut-turut akan tetapi yang sering terlihat 

sekarang proses pelaksanaan prosesi ini hanya dilakukan semalam saja. 

Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu pelaksanaan, serta 

memungkinkan kerabat dan anggota keluarga yang sibuk untuk hadir, 

yang mungkin sulit untuk menghadiri prosesi selama tiga malam berturut-

turut. 

3. Nilai-nilai budaya lokal dan budaya Islam dalam tradisi korongtigi di 

Bonto Sua terbagi menjadi beberapa bagian yaitu nilai kekeluargaan, nilai 

estetika, nilai edukasi, nilai sosial kemasyarakatan, serta nilai filosofis. 
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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 tradisi korongtigi maka diharapkan bagi 

pemerintah di Kabupaten Jeneponto 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 dan masyarakat juga harus memberikan dukungan kepada  generasi 

muda untuk melestarikan tradisi korongtigi agar tradisi ini tidak terlupakan. Dalam 

hal ini penulis berharap penelitian mengenai tradisi korongtigi tidak berhenti 

sampai di sini saja melainkan harus tetap berlanjut  dan hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk mengadakan penelitian yang sejenis dengan pembahasan yang 

lebih luas. 
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LAMPIRAN 1 
DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

(Gambar 1: Wawancara bersama Daeng Kera 

Tokoh Masyarakat Bonto Sua) 

 

(Gambar 2: Wawancara bersama Daeng Mangka 

Kepala Dusun Bonto Sua) 
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(Gambar 3: Wawancara bersama Sarimanong Daeng Kale 

Tokoh Masyarakat Bonto Sua) 

 

 

(Gambar 4 Mantasia Daeng Rimang 

Anrong Bunting Bonto Sua) 
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LAMPIRAN 2 

PROSES PELAKSANAAN ADAT KORONGTIGI 

 

Gambar 1: Prosesi Appadete’ Dupa 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

Gambar 3 dan 4 : Prosesi Attittili’/Korongtigi 

Sumber: Dokumentasi Pribadi  
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LAMPIRAN 3 

ALAT DAN BAHAN DALAM PROSES PELAKSANAN ADAT 

KORONGTIGI 

 

Gambar 1: Pisang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Gambar 2: Daun Nangka 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3: Wadah Pacci dan sarung Sutra 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Gambar 4: Lilin dan Beras 

Sumber: Dokumentas Pribadi 

 

Gambar 5: Bantal 

Sumber: Dokumentasi Pribad  
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