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ABSTRAK 

Nama : Rahmawati. S 

Nim : 30400119112 

Judul : Budaya A’matoang dan Pa’balangngang pada Desa Lebangmanai 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

 

 Penelitian ini membahas tentang “Budaya A’matoang dan Pa’balangngang 

pada Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto." Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui yaitu:1) Proses pelaksanaan A’matoang dan 

Pa’balangngang di Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, 

2). Bentuk-bentuk barang A’matoang dan Pa’balangngang di Desa Lebangmanai 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, dan 3). Pandangan masyarakat tentang 

A'matoang dan Pa’balangngang di Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto. 

 Jenis penelitian primer ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. 

Sumber data primer dalam penelitian yaitu keluarga yang masih menjalankan 

tradisi A’matoang dan Pa’balangngang serta masyarakat setempat. Metode 

pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: 1) Proses pelaksanaan A’matoang 

dan Pa’balangngang terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap persiapan, pada tahap 

persiapan merupakan tahap untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawa 

seperti lemari, sarung, tas, panci, piring, dan pakaian yang lengkap disertai dengan 

membawa makanan khas Jeneponto. 

2) Bentuk-bentuk barang A’matoang dan Pa’balangngang di Desa Lebangmanai 

yaitu lemari, sarung, tas, panci, piring, dan pakaian yang lengkap. Semua syarat di 

atas tergantung dari kesanggupan dan kesepakatan antara kedua keluarga besar. 

3) Pandangan masyarakat tentang A’matoang dan Pa’balangngang yaitu hal yang 

baik karena tidak ada paksaan di dalam mengerjakan tradisi tersebut, tapi ada juga 

yang memberatkan jika tidak melakukan tradisi A'matoang yaitu sangsi moral 

Implikasi penelitian ini yang menunjukkan bahwa proses ini bisa memecah 

kalau tidak sesuai, sebaiknya perluh di pertimbangkan yang bentuk-bentuk barang 

yang tidak merusak silahturahmi kedua keluarga besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar di seluruh nusantara 

dengan berbagai suku dan budaya. Keanekaragaman tradisi, kebudayaan serta 

suku bangsa menjadi ciri khas yang menonjol bagi negara Indonesia. Masing-

masing suku menyimpan mutiara kearifan lokal dengan simbol-simbol dan 

kearifannya masing masing. Tradisi merupakan salah satu unsur budaya yang ada 

pada setiap masyarakat pendukung kebudayaan. Tradisi dalam hal ini lebih 

menekankan pada pola-pola budaya yang masih berkembang dan cenderung 

merupakan warisan dari masa lalu. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan, 

baik yang sifatnya masih tradisional maupun yang telah mengalami pergeseran 

kearah yang lebih modern.1 

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya perlu saling berinteraksi. 

Dimana interaksi itu terjadi melalui beberapa tahapan sejak manusia tersebut 

dilahirkan hingga meninggal dunia. Tahap beranjak dewasa merupakan salah satu 

tahapan yang dilalui manusia dimana ketika mereka lebih cenderung berinteraksi 

dengan lawan jenisnya dan kemudian melalui perkawinan akan membentuk suatu 

kelompok yang disebut keluarga. Berbicara tentang perkawinan, tidak dapat 

dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya yang 

menjadikannya unik. Perkawinan merupakan upacara sakral, artinya mengandung 

 
1 Muh. Sudirman, Mustaring, Dwi Januarti Hambali, “Tradisi Perkawinan Masyarakat di 

Desa Karelayu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal 

Pendidikan dan Studi Islam Vol. 9. No. 1 Januari 2023. 
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nilai-nilai yang suci karena mengandung unsur budaya Islam. Perkawinan 

merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji dari berbagai aspek, salah 

satunya pada pelaksanaan perkawinan. Ketika upacara perkawinan dilakukan, 

terdapat bentuk pemberian yang ada di dalamnya. Pada pemberian tersebut 

terangkum dalam berbagai bentuk kegiatan acara, dimana pemberian tersebut 

dilakukan dalam prosesi khusus, dan diterapkan tata cara khusus yang disesuaikan 

dengan ketentuan tradisi masyarakat dimana prosesi itu dilaksanakan.2 

 Suku Jawa adalah populasi suku yang paling banyak di Indonesia, 

sehingga pernikahan adat Jawa adalah salah satu adat pernikahan yang paling 

banyak dilakukan oleh para pengantin di Indonesia. Karena suku Jawa merupakan 

suku yang paling banyak jumlahnya dan tersebar diberbagai provinsi di Indonesia, 

biasanya hampir disetiap daerah di Indonesia akan nada pengantin yang 

melaksanakan pernikahan adat jawa. 

Pernikahan adat jawa memiliki banyak prosesi yang harus dilaksankan 

oleh kedua pengantin dan juga keluarga pengantin. Banyaknya prosesi pernikahan 

adat Jawa ini tidak serta merta hanya untuk memeriakan pernikahan. Dalam 

prosesi pernikahan adat Jawa, terdapat beberapa prosesi sebelum pernikahan 

dilangsungksn. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing pengantin dan keluarga 

dapat mempersiapkan diri, serta untuk berdoa dan minta didoakan oleh keluarga 

 

2 Riska R, “A’matoang di Desa Bontotiro Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jenepoto,”Jurnal Kajian Sosial dan Budaya, Vol. 7, No. 1 Januari 2023. 
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besar agar pernikahan berjalan lancar dan kehidupan setelah pernikahan berjalan 

dengan lancar.3 

Kalimantan suku Dayak dimana terdapat sebuah upacara pernikahan yang 

biasa disebut sebagai upacara Ngehawa’k. Upacara ini merupakan hari si 

peminang meminang calon mempelai, yang diadakan dengan pertemuan tatap 

muka kedua mempelai, baik laki-laki dan perempuan. Dalam upacara ini juga 

akan ditentukan pemilihan tanggal dan hari perkawinan yang disesuaikan denagan 

bulan baik. Dan biasanya pelaksanaan upacara pernikahan ini tidak melewati 

bulan purnama.  

Tradisi pernikahan ini, atau yang biasa di Kalimantan dikenal dengan 

Ngehawa’k, merupakan upacara umum yang sering dilakukan jika ada masyarakat 

Dayak yang hendak menikah. Pada tahap ini akan ada banyak benda adat yang 

ditampilkan. Hal ini tergantung dari keturunan sang mempelai wanita atau pria. 

Jika sang wanita merupakan keturunan bangsawan, maka pria yang ingin 

menikahinya wajib menyediakan barang sesuai dengan permintaan wanita 

tersebut. Tradisi acara pernikahan di Kalimantan, terutama pada masyarakat suku 

Dayak, terbilang sangat unik, karena setiap acaranya menggunakan baju pengantin 

tradisional yang terbuat dari kulit kayu khusus, dilengkapi dengan manik-manik 

motif khas Dayak, dan sebuah Mandau.4 

 Suku di Sulawesi Selatan terdiri ada tiga salah satunya suku Makassar. 

Sistem kekerabatan orang Jeneponto dibentuk oleh sistem perkawinan, dimana 

 

3 https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat-jawa 

4 https://oppal.co.id/locale/mengenal-tradisi-pernikahan-adat-ala-suku-di-kalimantan-

ngehawak 
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perkawinan pada kalangan masyarakat Jeneponto hsangatlah dijunjung tinggi, 

dikatakan perkawinan di Jeneponto dijunjung tinggi dan penting karena dalam 

orientasi kehidupan orang Jeneponto apabila ingin melangsungkan perkawinan 

pelamarannya tidak saja ditentukan oleh keluarga orang tua kandung, tetapi juga 

ditentukan oleh anggota keluarga yang lainnya seperti saudara, om, tante, bahkan 

nenek dan kakek. Selain itu perkawinan bagi masyarakat Jeneponto dianggap 

suatu kebanggaan sosial dan dijadikan sebagai lambang status ekonomi, karena 

semakin meriah dan semakin tinggi mahar maka semakin tinggi kebanggaan 

sosial seseorang. Terkait dengan hal tersebut maka di Kabupaten Jeneponto 

terdapat tradisi yang dilestarikan dengan baik. 

A’matoang merupakan salah satu rangkaian dalam proses adat perkawinan. 

Pelaksanaan A’matoang dilakukan setelah seluruh rangkaian proses perkawinan 

telah dilaksanakan atau dianggap telah selesai. Menantu perempuan yang baru 

saja menikah akan mengunjungi rumah mertuanya dengan membawa sebuah 

pemberian yang disebut A’matoang. Bagi Suku Makassar khususnya Jeneponto, 

A’matoang bukan hanya sekedar simbol keakraban tetapi lebih dari itu adalah 

prestise sosial tentang pertarungan gengsi, dikatakan sebagai pertarungan gengsi 

karena barang-barang yang dibawa oleh pihak perempuan ketika A’matoang 

adalah barang-barang dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi, karena semakin 

bagus barang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki maka 

semakin tinggi pula hutang pihak laki-laki ke pihak perempuan pada saat 

pa'balangngang/mengembalikan. Jadi pihak perempuan akan menunjukkan 

bahwa dia mampu memberikan barang-barang yang terbaik sementara itu pihak 
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laki-laki juga tidak ingin menurunkan gengsinya dengan membawa barang-barang 

pengembalian yang kurang bagus.  

Tradisi A'matoang merupakan salah satu tradisi pernikahan masyarakat 

Kabupaten Jeneponto yang identik dengan pengenalan calon mertua dari 

mempelai wanita ke rumah mempelai pria disertai dengan barang bawaan yang 

tidak dianggap sebagai bagian dari mahar atau selain mas kawin yang diserahkan 

langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barangbarang bawaan 

a’matoang ini dibawa oleh keluarga dari pihak wanita kepada suami. Tradisi atau 

budaya a’matoang adalah tradisi pemberian dari pihak perempuan ke pihak 

mertua yang diserahkan langsung ke mertuanya setelah pernikahan. Perlu 

diketahui bahwa tradisi a’matoang ini sudah berlangsung sejak dulu di Kabupaten 

Jeneponto. 

A'matoang sudah menjadi kebiasaan bagi seorang mempelai wanita, 

meskipun tidak ada permintaan langsung dari mempelai pria. Sehingga dengan 

adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai wanita tetap berusaha 

mengikutsertakan barang bawaannya pada saat telah menikah. Walaupun 

mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu. Akan tetapi sanak saudara dari 

mempelai pria akan tetap membantu menyumbangkan untuk membeli seperangkat 

barang bawaan demi berlangsungnya adat yang dianut antara mempelai pria dan 

mempelai wanita. 

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan 

yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. 

Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama 
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manusia itu hidup. Oleh karena itu tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna 

dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana 

seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu 

yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Pada firman Allah Al-Quran surah 

Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi. 
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Terjemahannya: 

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian 

mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-

nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), 

mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”5 

Tradisi atau budaya A’matoang adalah tradisi memberi atau pemberian 

kepada mertua yang di lakukan pihak perempuan kepada mertua pihak laki-laki. 

Budaya A’matoang sudah di lakukan sejak dulu oleh masyarakat Jeneponto yang 

merupakan salah satu rangkaian dalam proses adat perkawinan di masyarakat 

Rumbia Kabupaten Jeneponto. Dalam melaksanakan suatu upacara adat 

perkawinan perbedaan-perbedaan dalam proses sering di temukan. Kelas sosial 

atau stratifikasi sosial dalam melakukan suatu upacara adat seperti perkawinan 

terlihat juga pada budaya masyarakat Jeneponto yang salah satunya pada budaya 

A’matoang. Dalam masyarakat ini terdapat perbedaan antara golongan atas, 

menengah dan bawah dalam melakukan tradisi A’matoang. Perbedaan tersebut 

terlihat pada jumlah barang yang di berikan kepada keluarga pihak laki-laki. 

 

5 Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Q. S Al-Baqarah, hlm. 44 
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Tradisi A’matoang merupakan salah satu tradisi pernikahan Masyarakat 

Kabupaten Jeneponto yang identic dengan pengenalan calon mertua dari 

mempelai Perempuan ke rumah mempelai pria disertai dengan barang bawaan 

yang tidak dianggap sebagai bagian dari mahar atau selain mas kawin yang 

diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang 

bawaan A’matoang ini dibawa oleh keluarga dari pihak Perempuan kepada suami.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai “Budaya A’matoang dan Pa’balangngang pada 

Masyarakat Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian dimaksudkan supaya pembahasan tidak keluar dari pokok 

pembahasan, maka fokus penelitian ini ialah budaya A'matoang dan 

Pa'balangngang yang dipraktikkan Oleh masyarakat beserta proses 

pelaksanaannya, bentuk-bentuk barang, dan pandangan masyarakat. 

2. Deskripsi Fokus  

Sesuai dengan fokus penelitian yaitu : 

a. A'matoang adalah mertua dan merupakan silaturahim antara dua 

keluarga. Keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai pria, 

A'matoang juga disertakan dengan seserahan atau hantaran yang 

bermaksud barang sebagai pemberian dari pihak perempuan kepada 

mertua.  
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Pa'balangngang adalah barang pengembalian dari si mempelai pria 

untuk si mempelai perempuan dan dilakukan pada saat sudah 

mempunyai anak atau rumah. 

Proses pelaksanaan A’matoang yang dimaksud peneliti ini adalah 

terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada 

tahap persiapan merupakan tahap untuk menyiapkan barang-barang 

yang akan dibawah seperti lemari, sarung, tas, panci, dan pakaian yang 

lengkap disertai dengan membawa makanan khas Jeneponto. 

Kemudian pengantin perempuan diantar ke rumah laki-laki setelah 

sampai dirumah laki-laki maka barang bawaan diserahkan kepada 

keluarga pihak laki-laki, selanjutnya tahap pelaksanaan berawal dari 

pengantin perempuan melakukan kunjungan ke rumah mertua dan 

menyerahkan barang-barang bawaan ke keluarga laki-laki. 

b. Bentuk-bentuk barang A'matoang dan Pa'balangngang barang 

A'matoang berupa lemari, sarung, tas, panci, dan pakaian yang lengkap 

disertai dengan membawa makanan khas Jeneponto begitupun dengan 

Pa'balangngang. 

c. Pandangan masyarakat yang tidak keseimbangan barang yang 

diberikan dan dikembalikan. Maka akan menjadi bahan gunjingan 

disetiap perkumpulan tetangga karena dibilang rugi, dan bercerita kiri 

kanan memberi tahu tetangga karena tidak sesuai dengan apa yang 

diberikan dengan apa yang dia kembalikan.  
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Kepercayaan masyarakat terhadap budaya A’matoang tidak memiliki 

unsur mempersekutukan Allah karena tujuannya hanya sebagai simbol 

untuk menjaga dan mempererat tali silaturahim kekeluargaan yang 

semata-mata karena Allah, sehingga akan menjadi perbuatan yang juga 

diridhoi oleh Allah Swt. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, 

maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan A’matoang dan Pa’balangngang di Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk barang A’matoang dan Pa’balangngang di 

Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat tentang A'matoang dan 

Pa’balangngang di Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto? 

D. Kajian Pustaka  

Beberapa penelitian yang dapat mendukung penelitian yang akan di 

lakukan merupakan penelitian-penelitian yang relavan dengan judul penelitian 

yang akan di teliti antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin yang berjudul “Stratifikasi 

Sosial dalam Budaya A’matoang Masyarakat Turatea Kabupaten 

Jeneponto. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan budaya 

A’matoang dan wujud stratifikasi Sosial dalam Budaya A’matoang 
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masyarakat Turatea Kabupaten Jeneponto. Budaya A’matoang merupakan 

rangkaian proses perkawinan, memiliki makna memberi atau pemberian 

berupa barang seperti lemari, sarung, tas, panci, dan pakaian kepada 

mertua yang dilakukan oleh pihak perempuan. Tujuannya hanya sebagai 

simbol untuk menjaga dan mempererat tali silaturahim kekeluargaan yang 

semata-mata karena Allah SWT. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama menggunakan jenis metode yang sama yaitu 

metode penelitian deskripsi kualitatif dan lokasi penelitian yang sama 

yaitu di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.  Perbedaannya adalah 

terletak pada fokus penelitian, penelitian tersebut berfokus pada 

Stratifikasi sosial dalam Budaya a’matoang masyarakat  Turatea 

Kabupaten Jeneponto, sedangkan penelitian yang akan di lakukan hanya 

berfokus pada Budaya A’matoang dan Pa’balangngang pada Masyarakat 

Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Arya Pratama yang berjudul 

“Tradisi A’matoang Pasca Pernikahan di Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto”.  Penelitian ini bertujuan untuk melihat Tradisi A’matoang 

pasca Pernikahan di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Hasil 

penelitian ini menujukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Binamu, 

Kabupaten Jeneponto masih tetap mempertahankan tradisi a’matoang 

pasca pernikahan. Namun berdasarkan pandangan hukum Islam, tradisi 

a’matoang tidak memiliki unsur mempersekutukan Allah karena 
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tujuannya hanya sebagai simbol untuk menjaga dan mempererat tali 

silaturahim kekeluargaan yang semata-mata karena Allah, sehingga akan 

menjadi perbuatan yang juga diridhoi oleh Allah swt.6 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu sama-sama mencari makna sehingga tradisi a’matoang 

pasca pernikahan sampai kepada pemahamannya mengenai a’matoang. 

Perbedaannya adalah penelitin tersebut berfokus pada Tradisi A’matoang 

pasca pernikahan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah 

Budaya A’matoang dan Pa’balangngang pada masyarakat Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Riska R yang berjudul “A’matoang di Desa 

Bontotiro Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan A’matoang di Desa 

Bontotiro Kecamatan Rumbia Kabupaten Jneponto. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa proses pelaksanaan A’matoang di Desa Bontotiro 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto terdiri dari beberapa tahap yaitu 

tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan merupakan tahap 

untuk menyiapkan barang-barang yang akan di bawa ketika akan 

melakukan A’matoang seperti lemari, sarung, pakaian, panci dan tas, 

kemudian pengantin perempuan di antar ke rumah laki-laki, setelah sampai 

dirumah laki-laki maka barang bawaan diserahkan kepada keluarga pihak 

 

6 Nur Ilma and Muammar  Bakry, “Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami ; 

Studi perbandingan  Anatara Mazhab Syafi’I dan Hanafi,” Mazahibuna; Jurnal perbandingan 

Mazhab 2, no. 2 (2020): hlm.  212-30. 
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laki-laki. Selanjutnya tahap pelaksanaan berawal dari pengantin 

perempuan melakukan kunjungan ke rumah mertua dan menyerahkan 

barang bawaan ke keluarga laki-laki yang dilakukan oleh mempelai 

perempuan.7 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang di lakukan 

adalah sama-sama membahas budaya A’matoang untuk mendeskripsikan 

dan mengambarkan fenomena-fenomena yang ada. Perbedaannya adalah 

terletak pada fokus yang diteliti, penelitian tersebut hanya memfokuskan 

proses pelaksanaan A’matoang dan perubahan yang terdapat dalam proses 

A’matoang serta nilai-nilai yang terdapat pada tradisi A’matoang. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sudirman, Mustaring yang berjudul 

“Tradisi Perkawinan Masyarakat di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat di desa Karelayu Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto, Pandangan masyarakat mengenai 

pelaksanaan perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat di Desa Karelayu Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto telah sesuai dengan anjuran agama Islam 

yang merupakan warisan secara turun-temurun yang memiliki korelasi erat 

dengan agama dan tidak akan tergeser oleh perubahan zaman.8 

 
7 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Islam dan Hukum Nasional. (Cet I 

Alauddin University Press. 2012), hlm.3 

8 https://www.ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB 



13 

 

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama mencari makna sehingga tradisi pekawinan 

masyarakat di Desa Karelayu sampai kepada pemahamannya mengenai 

A’matoang perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada Tradisi 

perkawinan masyarakat di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah 

Budaya A’matoang dan Pa’balangngang pada masyarakat Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Endi Zulkaidah yang berjudul “Eksistensi 

Tradisi A’matoang dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Ramba 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui eksistensi dan dalam tradisi A’matoang dalam adat pernikahan 

di Desa Ramba Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa tradisi A’matoang dalam adat pernikahan 

masyarakat Desa Ramba Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto sudah 

menjadi tradisi yang telah dipertahankan sejak nenek moyang terdahulu 

dan masih tetap ada dan eksis hingga saat ini.9 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

adalah sama-sama menggunakan jenis metode yang sama yaitu metode 

penelitian deskripsi kualitatif dan lokasi penelitian yang sama yaitu di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Perbedaannya adalah terletak 

 

9 Endi Zulkaidah, Eksistensi Tradisi A’matoang dalam Adat Pernikahan Masyarakat 

Desa Ramba Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, Skripsi Universitas Muhammadiyah 

Makassar 2021. 
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pada fokus penelitian, penelitian tersebut berfokus pada Tradisi 

A’matoang dalam adat pernikahan masyarakat Desa Ramba Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

hanya berfokus pada Budaya A’matoang dan Pa’balangngang pada 

masyarakat Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui :  

a. Proses pelaksanaan A’matoang di Desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto 

b. Bentuk-bentuk barang A’matoang dan Pa’balangngang di Desa 

Lebangmanai kecamatan Rumbia kabupaten Jeneponto 

c. Pandangan masyarakat tentang A'matoang di Desa Lebangmanai 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto  

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka kegunaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Memberikan kontribusi pemikiran yang obyektif kepada peneliti, 

semua masyarakat maupun pihak yang tertarik mengenai budaya 

A'matoang dan Pa’balangngang 



15 

 

 

2. Membantu meningkatkan pengkajian dengan berbagai pendekatan 

dan perspektif 

b. Kegunaan Praktis 

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti 

dan pembaca mengenai budaya A'matoang dan Pa’balangngang 

terkhusus dalam nilai-nilai budaya masyarakatnya 

2. Peneliti diharapkan berguna sebagai sumber pengetahuan yang luas 

bagi masyarakat tentang bagaimana mempertahankan budaya lokal 

kita. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Tradisi  

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni 

kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magsi-religius dari kehidupan suatu penduduk 

asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan 

aturanaturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau 

peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari 

suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.1 Sedangkan dalam kamus 

sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun 

temurun dapat dipelihara.2 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari 

masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. 

Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. 

Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara 

kebetulan atau disengaja.3 

Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat 

itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit 

tiga wujud, yaitu:  

 

1Arriyono dan Siregar, Aminuddi. Kamus Antropologi.(Jakarta : Akademik 

Pressindo,1985) hlm. 23 
2 Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), hlm. 459 
3  Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 

hlm. 69 
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a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, 

nilainilai, norma-norma, peraturan (ideas) 

b. Wujud kebudayaan sebagai sebagai kompleks aktivitas serta tindakan  

berpola dari manusia dalam masyarakat (activities) 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact).4 

Menurut Funk dan Wagnalls istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, 

doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah 

diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi tradisi 

merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai 

sekarang. Muhaimin mengatakan bahwa tradisi terkadang disamakan dengan kata-

kata adat dalam pendangan masyarakat dipahami sebagai struktur yang sama. 

Dimana agar dalam tradisi, masyarakat mengikuti aturan-aturan adat.5 

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain : 

a) Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, 

keyakinan, norm, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang 

diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis 

yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan danmaterial 

yang dapat digunakann dalam tindakan kini dan untuk membangun masa 

depan berdasarkan pengalaman masa lalu. 

 

4 Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup, (Hasanuddin University 

Press, 1997), hlml. 1 

5 http://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html 
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b) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan 

aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. 

Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai 

keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa 

tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang 

sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena 

mereka telah menerimanya sebelumnya. 

c) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah 

contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, 

menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa. 

d) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan 

kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang 

lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat 

berada dalam krisis.6 

2. Definisi A’matoang dan Pa’balangngang 

  Istilah A'matoang disebut sebagai A’matoang karena A’matoang ditujukan 

untuk Matoang. Matoang dalam bahasa Makassar yang jika diartikan kedalam 

bahasa Indonesia berarti Mertua sedangkan Pa’balangngang di angkat dari bahasa 

 
6 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 

hlm. 74-75 
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Makassar yakni Ammilangngang, Ammilingngang dalam bahasa dalam bahasa 

Indonesia Berarti mengembalikan. 

 Kebudayaan meliputi semua yang diperoleh dan dipelajari oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat, kebudayaan mencakup cara atau pola berfikir, 

merasakan dan bertindak. Kebudayaan sangat berguna bagi manusia yaitu 

melindungi diri terhadap alam yang mengatur hubungan manusia dan sebagai 

wadah dari segenap perasaan dan pikiran manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, 

dalam sistem pernikahan/perkawinan dikalangan masyarakat Rumbia terdapat 

budaya A’matoang yang mengatur hubungan manusia dan sebagai wadah dari 

segenap perasaan dan pikiran manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam 

sistem pernikahan/perkawinan dikalangan masyarakat Jeneponto terdapat budaya 

A'matoang 

Status sosial seseorang dalam masyarakat sebenarnya dapat di lihat 

melalui kehidupan sehari-harinya yang merupakan ciri-ciri tertentu. Dalam 

sosiologi hal ini disebut status sosial. Status simbol tersebut tampak dalam cara 

berpakaian, pergaulan, tempat tinggal dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Clifford Geertz mengemukakan suatu definisi kebudayaan,  

a) Suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol, yang dengan 

makna dan simbol tersebut individu-individu mendefinisikan dunia 

mereka, mengekpresikan perasaan-perasaan mereka, dan membuat 

penilaian mereka. 
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b) Suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang 

terkadang dalam bentuk simbol, yang melalui bentuk-bentuk simbol 

tersebut manusia berkomunikasi, memantapkan, dan mengembangkan 

pengetahuan mereka mengenai sikap terhadap kehidupan.  

c) Suatu peralatan simbolik bagi mengontrol perilaku, sember-sumber 

ekstrasomatik dari informasi.  

d) Oleh karerna kebudayaan adakah suatu sistem simbol, maka proses 

kebudayaan harus di pahami, diterjemahkan, dan diinterpretasi. Pelapisan 

sosial masyarakat Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto.7 

B . Teori Pemberian Marcel Mauss 

Teori pemberian ini diperkenalkan oleh Marcel Mauss yang 

dikembangkannya, berdasarkan konsepsinya terhadap gejala sosial. Menurut 

Mauss, gejala-gejala sosial tidak bisa hanya dipahami secara parsial, melainkan 

harus dilihat keterkaitan antara satu gelaja dengan gejala lain secara menyeluruh 

(total). Lalu bertolak dari konsepsi semacam itu, dia menegaskan tukar menukar 

benda dan jasa bukanlah sesuatu yang mekanik, melainkan lebih merupakan suatu 

transaksi moral guna memupuk hubungan-hubungan antar individu maupun 

kelompok. Lebih jauh Mauss menegaskan, bahwa pada dasarnya tidak ada 

pemberian yang bersifat cuma-cuma, tetapi secara implisit ia menuntut 

 

7 Riska R, “A’matoang di Desa Bontotiro Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto,” 

Jurnal Kajian Sosail dan Budaya 7, no. 1 Januari 2023, hlm. 90-98. 
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"pemberian dan kembali" (imbalan). Biasanya imbalan tersebut memang tidak 

langsung diserahkan pada saat yang sama, melainkan 'pemberian kembali itu 

diadakan secara khusus pada waktu berbeda. Dengan demikian proses pertukaran 

itu menghasilkan lingkaran kegiatan yang berlangsung terus menerus dari suatu 

periode ke periode berikut, bahkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.  

         Bentuk interaksi dalam masyarakat bisa berupa perbuatan saling tolong 

menolong sebagai sebuah tuntutan hidup bermasyarakat. Dalam masyarakat kuno, 

bentuk interaksi dalam masyarakat bisa berupa saling bertukar pemberian yang 

melibatkan kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat secara menyeluruh. 

Sistem saling tukar menukar ini menyangkut setiap unsur dari kedudukan atau 

harta milik terlibat di dalamnya dan berlaku bagi setiap anggota masyarakat yang 

bersangkutan.8 

Di dalam suatu hubungan perkawinan, Mauss pun mengatakan bahwa sebuah 

pemberian hadiah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya haruslah 

dilihat sebagai sebuah imbalan atas pelayanan seksual yang diberikan oleh sang 

istri kepada suaminya. Pendapat dari Mauss ini juga didukung oleh Malinowski 

dalam Mauss yang berpendapat bahwa semua bentuk transaksi berada dalam suatu 

gabungan yang berkesinambungan yang di satu kutub pemberian itu bercorak 

murni, tanpa tuntutan imbalan, dan di kutub lainnya bercorak pemberian yang 

harus dikembalikan.. Sebuah pemberian dan saling memberi yang berlaku pada 

 

8 Marsel Mauss, Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno (The 

Gift, Forms and Fungtions Exchange in Archaic Societies). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm, 

7-8. 1992 
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masyarakat, khususnya masyarakat kuno menghasilkan adanya sistem tukar 

menukar pemberian yang melibatkan kelompok-kelompok dan masyarakat-

masyarakat yang bersangkutan secara menyeluruh. Apa yang saling dipertukarkan 

dilihat oleh Mauss sebagai prestasi (prestation), yaitu nilai barang menurut sistem-

sistem makna yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dan bukannya 

nilai harfiah dari barang pemberian tersebut.  

Masih menurut Mauss prestasi yang dipertukarkan adalah prestasi 

menyeluruh karena tukar-menukar tersebut melibatkan keseluruhan aspek 

kehidupan dan berlaku di antara kelompok-kelompok dan bukan di antara 

individu-individu secara pribadi. Sedangkan dalam masyarakat yang telah 

mengenal perdagangan, tukar menukar pemberian di antara kelompok-kelompok 

tidak lagi mencakup aspek-aspek estetika, keagamaan, moral, dan hukum legal. 

Yang tertinggal dalam tukar-menukar tersebut hanyalah aspek ekonominya saja, 

terwujud dalam bentuk tukar-menukar antara uang, benda dan jasa dan berlaku 

hanya di antara individu-individu dan bukan di antara  kelompok-kelompok.  

Menurut Mauss saling tukar-menukar pemberian prestasi, terwujud sebagai 

saling tukar-menukar pemberian hadiah, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

( 1 ) Pengembalian benda yang diterima tidak dilakukan pada saat pemberian 

hadiah itu diterima tetapi pada waktu yang berbeda sesuai dengan adat kebiasaan 

yang berlaku, kalau pemberian imbalan diberikan pada waktu yang sama, maka 

namanya barter.  
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( 2 ) Pengembalian pemberian hadiah yang diterima tidak berupa barang yang 

sama dengan yang diterima tetapi dengan benda yang berbeda yang mempunyai 

nilai yang sedikit lebih tinggi daripada hadiah yang telaah diterima atau setidak-

tidaknya sama dengan itu.  

( 3 ) Benda-benda pemberian yang diterima tidak dilihat sebagai benda dengan 

nilai harfiahnya, tetapi sebagai mana atau prestasi, karena benda-benda tersebut 

dipercaya berisikan mana atau kekuatan gaib yang oleh Mauss digolongkan ke 

dalam suatu kategori yang dinamakan prestation atau prestasi.9 

Setiap pemberian merupakan bagian dari suatu sistem tukar-menukar yang 

saling mengimbangi di mana kehormatan dari si pemberi dan si penerima terlibat 

di dalamnya. Menurutnya, sistem tukar-menukar ini merupakan suatu sistem yang 

menyeluruh (total system) di mana setiaap unsur dari kedudukan atau harta milik 

terlibat di dalamnya dan berlaku bagi setiap anggota masyarakat yang 

bersangkutan.  

Dalam sistem tukar menukar ini setiap pemberian harus dikembalikan 

dengan suatu cara khusus yang menghasilkan suatu lingkaran kegiatan yang tidak 

ada habis-habisnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nilai dari 

pengembalian barang yang telah diterima harus dapat diimbangi nilai barang yang 

telah diterima karena bersamaan dengan pemberian tersebut adalah nilai 

kehormatan dari kelompok yang bersangkutan.  

 

9 Mauss Menggolongkan  Benda-Benda  Yang Diyakini Memiliki Kekuasaan Gaib atau 

Memiliki Mana Dalam Satu Kategori yang dinamakan Prestation atau Prestasi. Mauss Pemberian: 

Bentuk dan Fungsi Perukaran di Masyarakat Kuno,xx. 
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Selanjutnya Mauss menjelaskan bahwa suatu pemberian hadiah adalah sama 

dengan suatu pemberian mana atau sari kehidupan dari si pemberi kepada si 

penerima. Dengan diterimanya suatu benda yang diberikan maka diartikan bahwa 

si penerima pemberian tersebut telah menerima sari kehidupan si pemberi atau 

sama dengan diri si pemberi itu sendiri. Oleh karena itu si penerima pemberian itu 

tidak dapat menolaknya karena penolakan itu sama dengan penghinaan terhadap si 

pemberi tersebut. Itu juga sebabnya mengapa sesuatu pemberian harus diimbali 

dengan pemberian kembali kepada si pemberi oleh si penerima hadiah. Bila 

seseorang menolak sesuatu pemberian, di samping dapat diartikan sebagai 

ketidakmampuan si penerima untuk menerima mana atau kehormatan dari si 

pemberi. Dalam hal terakhir ini, si penerima digolongkan dalam kategori yang 

lebih renda kedudukannya dari pada si pemberi.  

Mauss juga memperlihatkan bahwa ada pemberian yang tidak menuntut 

diberikannya imbalan atau pengembalian oleh si penerima. Contohnya adalah 

sedekah. Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, akan tampak bahwa sedekah adalah 

sebuah unsur dari sistem yang lebih luas yang memperlihatkan adanya hubungan 

di antara si pemberi dengan unsur ke tiga, yaitu Tuhan, yang kedudukannya lebih 

tinggi daripada si pemberi maupun si penerima, yang akan memberikan pahala 

kepada si pemberi.  

Sistem dari pemberian-pemberian hadiah tidak terbatas hanya dalam hal 

perkawinan, sistem ini juga muncul dalam peristiwa-peristiwa kelahiran bayi, 

sunatan, sakit, anak perempuan menginjak dewasa atau pubertas, upacara 
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penguburan orang mati, dan perdagangan. Pemberian-pemberian ini mungkin 

sekali pada hakekatnya didasari oleh adanya kewajiban untuk melakukannya dan 

yang bersifat permanen, dan pengembalian-pengembalian hadiah dilakukan hanya 

melalui sistem hak dan kewajiban yang memaksakan mereka untuk melakukanya. 

Kewajiban dari pengembalian barang yang berharga merupakan suatu 

keharusan. Muka akan hilang untuk selamanya jika itu tidak dilakukan atau 

sekiranya nilai yang sama tidak dihancurkan. Sanksi bagi kewajiban untuk 

membayar kembali dalam kasus hutang adalah menjadi budak.  

Kewajiban untuk mengembalikan hadiah pemberian tidaklah kurang 

kendalanya. Seseorang tidaklah mempunyai hak untuk menolak sesuatu 

pemberian hadiah. Melakukan hal itu berarti menunjukkan rasa takut harus 

membayar kembali, dan malu melakukan kegagalan. Kegagalan untuk memberi 

atau menerima, sama dengan kegagalan untuk membalas pemberian, yang sama 

artinya dengan kehilangan rasa harga diri dan kehormatannya. 10 

 

 

 

 

 

10 Mauss, Pemberian: Bentukdan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno, hlm. 11 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu 

penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai informan atau objek dan 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang wajar dalam kaitannya dengan 

pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.1 

Alasan peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena sesuai dengan 

judul mengenai pemahaman masyarakat adalah deskriptif. peneliti berfokus pada 

budaya A’matoang dan Pa’balangngang pada masyarakat. Jenis penelitian 

kualitatif bersifat menjelaskan secara mendalam dan mengulas secara jelas 

berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat secara langsung saat penelitian 

dilakukan. Proses penelitian kualitatif ini terdiri dari upaya-upaya penting di 

antaranya: mengajukan pertanyaan, menyusun tahapan kegiatan, mengumpulkan 

data dari responden atau informan, memahami data secara induktif atau secara 

induksi, mereduksi yaitu membuang kata yang dianggap tidak penting, dan 

mengecek data-data yang diperoleh. 

 

 

 
1 Suharjo dan Tata Iryana, Pengantar Metode Penelitian Sosial (Ed. 1: Surabaya: Indah 

Surabaya, 2011), hlm. 169. 
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2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto, dengan tujuan ingin mengetahui budaya A’matoang dan 

Pa’balangngang pada masyarakat dalam melaksanakan kebiasaan adat dan tradisi 

mereka. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan sosiologis dan antropologi yang digunakan dalam penelitian 

ini mengacu pada metode pendekatan yang menekankan pemahaman terhadap 

tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk memeriksa dan menyelidiki ikatan-ikatan sosial. Pendekatan 

sosiologis digunakan untuk mengetahui serta memahami budaya A’matoang dan 

Pa’balangngang pada masyarakat Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto.2 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber-sumber yang dianggap mampu 

memberikan gambaran mengenai fenomena sosial yang sesuai dengan topik yang 

diteliti. adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah data-data yang berupa teks hasil wawancara 

dan observasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang 

 
2 Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep kunci, (Jakarta: 

Rajawali Press, 1990), hlm. 212. 
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dijadikan sampel dalam peneitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

hasil wawancara dengan masyarakat mengenai Budaya A’matoang dan 

Pa’balangngang pada masyarakat Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto serta data yang didapat dari pengamatan (observasi) 

mengenai fenomena budaya. 

2. Data Sekunder  

Sumber data yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat 

diperoleh atau didapatkan peneliti dengan cara membaca literatur-literatur, 

melihat dan mengamati serta mendengarkan dari masyarakat terkait penelitian 

yang digunakan. Data tersebut secara umum berasal dari data primer yang telah 

diolah oleh peneliti sebelumnya, yang termasuk data sekunder yaitu : 

a. Data bentuk teks: terdiri dari dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk 

dan lain-lain yang dapat menguatkan data peneliti  

b. Data bentuk gambar: terdiri dari foto, animasi dan billboard  

c. Data bentuk suara: yaitu berupa hasil rekaman baik berupa kaset atau bukti 

lain yang masih tersimpan 

d. Kombinasi teks, gambar dan suara: terdiri dari film, video, iklan di 

televise, dan lain-lain.3 

Data sekunder yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dari 

dokumen-dokumen kepustakaan, kajian teori dan karya tulis ilmiah yang memiliki 

 

3 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , hlm. 210. 
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relevansi dan ada kaitannya dengan budaya A’matoang dan Pa’balangngang pada 

masyarakat Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

D. Teknik Penentuan Informan  

Informan merupakan seseorang yang memberi informasi mengenai objek 

yang diteliti, adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan salah 

satu teknik yang biasa digunakan peneliti dalam pengambilan sampel yang 

didasarkan pada suatu tujuan tertentu (informan yang dipilih benar-benar sesuai 

dengan kriteria sampel dalam penelitian).4 

Peneliti memilih informan yang memiliki kaitan dengan kebutuhan 

penelitian. Penentuan informan dalam penelitian dilakukan dengan alasan bahwa 

penentuan informan tersebut sesuai dengan permasalahan dengan topic penelitian 

atau yang sekiranya memiliki pengetahuan banyak akan topic penelitian yang 

dilakukan pada masyarakat adat A’matoang Jeneponto tersebut, serta memberikan 

informasi yang terpercaya dan akurat. Informan dan penelitian adalah: Kepala 

Desa, Imam Desa, dan 8 masyarakat. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam 

pengumpulan dan perolehan data di lapangan agar kegiatan penelitian menjadi 

teratur dan berjalan dengan baik. Instrumen dalam penelitian kualitatif yang 

 
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. 1 ; Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 85. 
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paling utama adalah peneliti itu sendiri.5 Instrumen dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian 

dengan memcari informan guna untuk melakukan wawancara secara langsung 

demi informasi yang akurat. Penelitian pun membawa dan menggunakan beberapa 

alat untuk mendukung kelancaran wawancara pada saat di lapangan yaitu : alat 

tulis seperti buku dan pulpen serta handphone yang digunakan untuk merekam 

dan mengambil gambar. Instrumen penelitian merupakam fasilitas atau alat yang 

dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar memudahkan proses 

dan hasilnya lebih lengkap, lebih baik dan lebih teratur sehingga memudahkan 

saat akan mengolah data tersebut.6 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dan paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk 

mendapatkan atau memperoleh data, maka peneliti akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar dan syarat data yang telah ditetapkan.7 

Adapun pengumpulan data yanag digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Observasi  

Observasi (Observation) adalah metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi bisa 

 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 

R & D (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 305. 
6 Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

hlm. 43. 
7 Bagong Suyanto dan Sutina, Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan 

(Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 166. 
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dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, dengan metode 

observasi ini akan dapat diketahui kondisi yang nyata di lapangan serta 

diharapkan dapat mendalami gejala terhadap suatu kenyataan sebanyak 

mungkin. Penelitian melakukan observasi langsung pada masyarakat Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto serta mencari data 

yang jelas dan nyata mengenai data-data dan lokasi.  

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang tidak 

hanya terbatas pada orang, akan tetapi jika pada obyek-obyek alam yang 

lain, metode ini menggunakan pengindraan atau pengamatan secara 

langsung terhadap suatu kondisi, situasi, perilaku atau proses.8 

Penelitian di lapangan yang dilakukan berupaya untuk melihat 

bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kepercayaannya terhadap 

budaya A’matoang dan Pa’balangngang sebagai satu kesatuan dalam 

kehidupan masyarakat, peneliti melihat bahwa masyarakat sangat 

berpegang pada kepercayaan mereka yaitu A’matoang. 

2. Metode Wawancara  

Metode wawancara (Interview) merupakan suatu metode yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab, berbincang-bincang saling berhadapan 

untuk mendapatkan keterangan penelitian. Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara bebas terpimpin 

 
8 Senapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2015), hlm. 52. 
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dengan memberikan pertanyaan sesuai keinginan tetapi juga tetap 

berpedoman pada garis-garis atau ketentuan yang menjadi pengontrol 

relavan atau tidaknya wawancara yang dilakukan tersebut.9 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pemahaman atau 

kepercayaan serta opini dari para informan mengenai budaya A’matoang. 

Peneliti menggali informasi kepada beberapa informan untuk mendapatkan 

data yang sedalam-dalamnya serta valid mengenai penelitian. Metode ini 

dapat memberi informasi secara langsung kepada peneliti, data yang 

didapatkan pun sesuai dengan apa yang informan alami. Adapun kriteria 

yang peneliti miliki dalam memilih informan yaitu dilihat dari aspek 

wewenang dan kapasitas, pengetahuan mengenai onjek yang akan diteliti, 

pengalaman dan interaksi informan terhadap topic yang diteliti. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi (Documentation) adalah mencari data 

mengenai suatu hal berupa catatan, transip, majalah agenda, buku dan 

sebagainya.10 Dokumentasi yang dilakukan pada saat penelitian yaitu 

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, majalah, buku, 

notulen rapat, jurnal dari internet, buku teori terkait dengan penelitian dan 

sebagainya. Dokumentasi tidak hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi 

juga dapat berupa benda-benda peninggalan atau barang-barang dan 

 
9 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 93. 

10 Suharmisi Arikonto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 206. 
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simbol-simbol yang bisa menjadi tambahan dan bahan data bagi peneliti 

dalam penyusunan. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid 

mengenai gambaran umum wilayah penelitian yaitu pada masyarakat Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto untuk budaya 

A’matoang dan Pa’balangngang. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mencari dan 

menata data secara sistematis yang terdiri dari catatan hasil observasi dan 

wawancara guna meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti 

dan menyajikannya sebagai temuan bagi pembaca, disamping itu untuk 

meningkatkan pemahaman tersebut maka analisis perlu dilanjutkan dengan 

berupaya mencari makna. 

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data  

Redukasi data (Data Reduction) merupakan proses dalam memilih, 

membuat abstrak dan mengubah bentuk data mentah yang diperoleh atau 

dilihat dari lokasi yang belum diolah oleh peneliti.11 Pada tahap inilah 

 

11 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif (Jakarta Selatan: Referensi. 

2003), hlm. 13. 
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peneliti melakukan pemeriksaan terkait jawaban yang diberikan informan 

dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada saat penelitian 

berlangsung. Tujuannya yaitu untuk memperhalus data yang diperoleh 

yaitu dengan cara memperbaiki kata dan kalimat, memberikan keterangan 

tambahan, serta membuang keterangan berulang atau yang tidak penting 

termaksud juga menerjemahkan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia 

yang baku sehingga pembaca dapat mudah menangkap dan memahami 

hasil penelitian tersebut.12 

2. Penyajian Data 

Penyajian data (Data Display) merupakan tahap kedua setelah 

dilakukannya reduksi data, penyajian data adalah menyajikan dalam 

bentuk matriks, teks naratif, jaringan atau bagan.13 Tahap ini dilakukan 

untuk memudahkan dalam membaca, menganalisis, memahami dan 

menarik kesimpulan data. Penyajian dilakukan dengan mengelompokkan 

hal-hal yang sejenis menjadi satu yang dilakukan secara sistematis. 

Penyajian ini dilakukan agar dapat membedakan data-data yang diporeleh 

dari responden ataupun dokumen sebagai data pendukung. 

 

 

 
12 Lexy, J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2014), hlm. 248. 

13 Emi Emilia, Menulis Tesis dan Disertai (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 205. 
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3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah ke tiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan, dalam hal ini peneliti berusaha agar kesimpulan yang 

dicapai dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan 

peneliti. Kesimpulan yang diambil akan dibuat dengan baik sehingga 

kesimpulan yang sebelumnya kurang jelas akan meningkat menjadi 

lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan tersebut juga 

akan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan tujuan untuk 

menguji kebenaran, kekuatan dan kecocokannya yang merupakan 

validasinya.14 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
14 http://karyono1993.worldpress.com/thrsis/metode-penelitian.html diakses pada 10 

Desember 2022 pukul 17:05 

http://karyono1993.worldpress.com/thrsis/metode-penelitian.html
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 

1. Desa Lebangmanai 

 Desa Leabangmanai Merupakan salah satu Desa yang berada di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

 

 Gambar 1.2 Peta Wilaya Kecamatan Rumbia 

Kecamatan Rumbia adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten 

Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah Kecamatan Rumbia 

berada di kaki Gunung Lompobattang dan terbagi menjadi 12 Desa. Pada tahun 
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2010-2012, jumlah penduduk di Kecamatan Rumbia mencapai 22 ribu 

jiwa. Komoditas utama di Kecamatan Rumbia adalah kopi dan ubi jalar.1 

 Kecamatan Rumbia merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten 

Jeneponto. Kecamatan Rumbia dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2005. Wilayah Kecamatan Rumbia 

merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Kelara Kecamatan Rumbia 

kemudian terdiri dari 12 desa yaitu Nama-nama desa di Kecamatan Rumbia 

sebagai berikut: 

1. Desa Rumbia 

2. Desa Lebangmanai 

3. Desa Lebangmanai Utara 

4. Desa Pallantikang 

5. Desa Kassi 

6. Desa Loka 

7. Desa Je’netallasa 

8. Desa Ujung Bulu 

9. Desa Tompobulu 

10. Desa Bontotiro 

11. Desa Bontocini 

12. Desa Bontomanai 

 
1  Arifin, M., dkk. (2020). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto 

Tahun 2018-2023 (PDF). Makassar: Politeknik Pariwisata Makassar. hlm. 6–7.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Lebangmanai,_Rumbia,_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Lebangmanai_Utara,_Rumbia,_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Pallantikang,_Rumbia,_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Kassi,_Rumbia,_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Loka,_Rumbia,_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Jenetallasa,_Rumbia,_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Ujung_Bulu,_Rumbia,_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Tompobulu,_Rumbia,_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Bontotiro,_Rumbia,_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Bontocini,_Rumbia,_Jeneponto
https://id.wikipedia.org/wiki/Bontomanai,_Rumbia,_Jeneponto
http://repository.poltekparmakassar.ac.id/258/1/KEBIJAKAN%20PENGEMBANGAN%20PARIWISATA%20KABUPATEN%20JENEPONTO%20TAHUN%202018-2033.pdf
http://repository.poltekparmakassar.ac.id/258/1/KEBIJAKAN%20PENGEMBANGAN%20PARIWISATA%20KABUPATEN%20JENEPONTO%20TAHUN%202018-2033.pdf
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 Kecamatan Rumbia memiliki fisiografi vulkanik. Karena Kecamatan 

Rumbia berada di kaki Gunung Lompobattang, Sulawesi Selatan. Karena itu, 

wilayahnya dingin dan subur. Kecamatan Rumbia memiliki curah hujan tahunan 

yang tergolong basah.2 

 Kecamatan Rumbia Memiliki berbagai Komoditas namun yang paling 

mendominasi adalah Kopi dan Ubi jalar. Kecamatan Rumbia merupakan salah 

satu pusat produksi kopi di Kabupaten Jeneponto. Budidaya kopi didukung oleh 

kondisi iklim dan kesuburan tanahnya. Berdasarkan keterangan Badan Pusat 

Statistik di Kabupaten Jeneponto, pada tahun 2014 Kecamatan Rumbia 

memproduksi kopi seberat 240 ton. Nilai produksi ini dihasilkan dari lahan 

pertanaman seluas 327 ha.3 Pada tahun 2017, Kecamatan Rumbia memanen ubi 

jalar seberat 2.639,92 ton dengan lahan seluas 202 ha. Pada tahun 2018, lahan 

yang digunakan untuk produksi ubi jalar berkurang menjadi 92 ha saja. 

Produksinya pun menurun menjadi 1.207.04 ton. Penurunan ini sebesar 13,2%4 

Desa Lebangmanai merupakan salah satu desa   dari   12   desa   di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, yang berbatasan dengan Desa 

Bontomanai di sebelah utara, Desa Rumbia Utara di sebelah timur, Desa Lebang 

Manai dan Kelurahan Bontojaya Kabupaten Bantaeng di sebelah selatan, dan 

Kecamatan Kelara di sebelah barat. Sebanyak lima dusun berada di Desa 

 
2  Nurland, Farida (2011). "Studi Zonai Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten 

Jeneponto" (PDF). Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. 8 (1): 45. 
3 Amelia, A. R., Ilsan, M., dan Nurliani (2019). "Performa Rantai Pasok (Supply 

Chain) Kopi Arabika (Coffea Arabica) di Kecamatan Rumbia, Kabupaten 

Jeneponto". Wiratani. 2 (1): 40. ISSN 2614-5928. 
4 Asriadi, Andi Imran (2020). "Pengaruh Harga dan Biaya Terhadap Pendapatan 

Petani Ubi Jalar Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto". Jurnal Agrifo. 5 (1): 53. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Lompobattang
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
https://id.wikipedia.org/wiki/Iklim
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik
https://id.wikipedia.org/wiki/Ubi_jalar
https://id.wikipedia.org/wiki/Ubi_jalar
https://core.ac.uk/download/pdf/25485442.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/25485442.pdf
http://jurnal.agribisnis.umi.ac.id/index.php/wiratani/article/download/34/33
http://jurnal.agribisnis.umi.ac.id/index.php/wiratani/article/download/34/33
http://jurnal.agribisnis.umi.ac.id/index.php/wiratani/article/download/34/33
https://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/2614-5928
https://ojs.unimal.ac.id/agrifo/article/view/2809/1790
https://ojs.unimal.ac.id/agrifo/article/view/2809/1790
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Lebangmanai, yang berada ditidak jauh dari pusat Kecamatan Rumbia, dan 

beberapa dusun dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang   

beragam. Menurut jaraknya, maka letak masing-masing dusun ke dusun lain, dan 

jarak desa ke desa lain cukup bervariasi. Jarak antar dusun dari ibu kota 

kecamatan 1-5 Km. Adapun Jarak Desa Rumbia dari Bontosunggu (Ibu Kota 

Kabupaten) adalah 23 km. jarak tempuh warga untuk menuju tempat beribadah 

cukup berfriasi karena beberapa dusun yang tidak memiliki masjid sehingga 

mengharuskan warga menuju dusun lain untuk beribadah, jarak terdekat menuju 

masjid yakni 0-1 km. jarak warga menuju tempat bekerja juga berfariasi karna 

bagi warga yang keberja di kedinasan harus menempuh perjalanan 26 km. untuk 

menuju ibu kota Kabupaten. sedangkan yang bekerja sebagai petani rata-rata jarak 

warga menuju kebun pertanian 1-3 km. Jarak warga menuju pusat pendidikan, 

warga menempu jarak 0-2 km. karena hampir setiap dusun memiliki sekolah 

namun terkecuali untuk sekolah menegah atas warga lebangmanai harus 

menempuh jarak 3-5km. karena sekolah menengah atas hanya ada di pusat 

kecamatan yanki kecamatan Rumbia. 
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2 Gambaran Penduduk Desa Lebangmanai 

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Lebangmanai 

1. Jumlah Penduduk  

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun di Desa Lebangmanai Tahun 2023 

No Nama Dusun 

Jumlah  jiwa 
Jumlah Kepala 

Keluarga 

Perempan Laki – Laki  

1 Bonto Bangung 203 245 155 

2 Bonto Rannu 259 207 132 

3 Bonto Manai 276 291 192 

4 Bonto Baru 377 284 197 

5 Bonto Sunggu 259 246 130 

6 Karangasa 239 204 110 

 Jumlah           1.612          1.477                  916 

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Tonasa Tahun 2022. 

Tabel di atas dapat memperlihatkan bahwa komposisi jumlah penduduk 

Desa Lebangmanai berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 1.4723 jiwa. 

Sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 1.612 

jiwa. Ini berarti bahwa jumlah penduduk dengan jenis perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. 
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2. Jumlah Penduduk menurut pekerjaan 

Tabel 2: Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan 

 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

ABRI/PNS 41 

Industri 183 

Ternak  110 

Pedagang 181 

Petani 970 

Angkutan 61 

Jasa  44 

Tidak bekerja/belum bekerja 1.495 

                         JUMLAH   3.085 

 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Desa 

Lebangmanai adalah bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 970 orang, 

industri 183 orang, pedagang 181 orang, ternak 110 orang, angkutan 61 orang, jasa 

44 orang PNS/ABRI 41 orang dengan total keseluruhan orang yang bekerja 

sebanyak 1.590 orang. sedangkan 1.495 orang tidak/belum bekerja adalah balita, 

ana k sekolah, dan lansia. 

] 
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3.  Sarana dan prasarana Desa Lebangmanai   

Tabel 3: Sarana dan prasana Desa Lebangmanai 

No. Jenis sarana dan prasarana 

Desa 

Jumlah 

1 Kantor Desa 1 

2 Sekolah TK 2 

3 Sekolah SD 2 

4 Sekolah SMP/MTS 1 

5 Masjid 4 

6 Puskesmas 1 

                   Total 11 

 

B. Proses pelaksanaan A’matoang dan Pa’balangngang di Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

Pernikahan merupakan i lkatan sosi lal ataul i lkatan pelrjanji lan hulku lm antar 

prilbadi l yang melmbelntu lk hulbulngan kelkelrabatan dan yang me lrulpakan su latu l 

pranata dalam bu ldaya se ltelmpat yang melrelsmi lkan hu lbulngan antar pri lbadi l yang 

bi lasanya dan selksu lal pelrkawilnan ulmulmnya di lmullail dan di lrelsmi lkan5 

Ilslam melru lpakan filtrah manulsi la dan me lrulpakan i lbadah bagi l selorang 

mulslilm ulntu lk dapat me lnyelmpu lrnakan i lman dan agamanya. Delngan melni lkah, 

 

5 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 dan 2 
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selselorang tellah me lmi lkull amanah tanggulng jawabnya yang pali lng belsar dalam 

di lri lnya telrhadap kellularga yang akan i la bi lmbi lng dan pelli lhara melnu ljul jalan  

kelbelnaran. Pelrnilkahan me lmi lli lkil manfaat yang pali lng belsar telrhadap kelpelnti lngan-

kelpelnti lngan sosi lal lailnnya. Kelpelnti lngan sosi lal iltul yakni l melmelli lhara 

kellangsulngan jelni ls manu lsi la, mellanjultkan keltulrulnan, mellancarkan relzelki l, 

melnjaga kelhormatan, me lnjaga kelsellamatan masyarakat dari l selgala macam 

pelnyaki lt yang dapat me lmbahayakan kelhi ldulpan manulsi la selrta me lnjaga 

keltelntelraman ji lwa. 

Selsulai l delngan ru lmulsan i ltul, pelrnilkahan ti ldak culkulp delngan i lkatan lahi lr 

ataul bati ln saja teltapi l haruls keldula-dulanya. Delngan adanya i lkatan lahilr dan bati ln 

i lni llah pelrkawilnan me lrulpakan satu l pelrbulatan hu lkulm dil sampilng pelrbulatan 

kelagamaan. Selbagai l pelrbulatan hulkulm karelna pelrbulatan i ltul melni lmbu llkan aki lbat-

aki lbat hulkulm bai lk belrulpa hak ataul kelwaji lban bagi l keldulanya, seldangkan selbagai l 

aki lbat pelrbulatan kelagamaan karelna dalam pellaksanaannya sellalul di lkai ltkan 

delngan ajaran-ajaran dari l masilng-masilng agama dan ke lpelrcayaan yang se ljak 

dahullul suldah me lmbelri l atu lran-atu lran bagai lmana pelrkawilnan i ltu l haruls 

di llaksanakan. 

Syarat sah pe lrnilkahan dalam i lslam sangat pelnti lng selkali l telrultama u lntu lk 

melnelntu lkan seljak kapan se lpasang prila dan wani lta i ltul di lhalalkan me llakulkan 

hulbulngan selksulalse lhi lngga telrbelbas daril pelrzi lnaan. Zi lna melrulpakan pe lrbulatan 

yang sangat kotor dan dapat me lrulsak kelhi ldulpan manulsi la dalam agama Ilslam, zi lna 

adalah pelrbulatan dosa belsar yang bu lkan saja me lnjadil ulrulsan prilbadi l yang 

belrsangkultan delngan Tu lhan, teltapil telrmasu lk pellanggaran hu lkulm dan waji lb 
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melmbelri l sanksi l-sanksi l telrhadap yang mellakulkannya di l Ilndonelsi la yang mayori ltas 

pelnduldulknya belragama Ilslam, maka hu lkulm Ilslam sangat melmelngarulhi l si lkap 

moral dan kelsadaran hu lkulm masyarakatnya.6 ji lka salah satu l syarat i ltul ti ldak 

di lpelnulhi l maka pelrkawi lnan telrselbult di langgap ti ldak sah, dan di langgap ti ldak pelrnah 

ada pelrkawilnan, ole lh karelna i ltul di lharamkan bagi lnya yang ti ldak melmelnu lhi l rulkuln 

telrselbult ulntu lk me lngadakan hu lbulngan selksu lal maulpuln selgala larangan agama 

dalam pelrgaullan, delngan delmi lki lan apabi lla kelelmpat rulkuln i ltul suldah te lrpelnulhi l 

maka pelrkawilnan yang di llakulkan suldah di langgap sah. 

Apabi lla salah satu l syarat i ltul ti ldak di lpelnulhi l maka pelrkawilnan te lrselbult 

di langgap ti ldak sah, dan di langgap ti ldak pelrnah ada pelrkawilnan. Olelh karelna i ltul 

di lharamkan bagi lnya yang ti ldak melmelnulhi l rulkuln telrselbult ulntu lk melngadakan 

hulbulngan selksulal mau lpuln selgala larangan agama dalam pe lrgaullan. Delngan 

delmi lki lan apabi lla kelelmpat rulkuln i ltul suldah te lrpelnulhi l maka pelrkawilnan yang 

di llakulkan suldah di langgap sah.  

Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaaten Jeneponto memilik 

rangkaian tradisi dalam pernikahan salah satunya yaitu A’matoang dan 

Pabalangngang 

a. A’matoang 

A’matoang merupakan tradisi yang masih di jalankan warga desa lebang 

manai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto pada setiap pernikahan. 

  

 
6 Prof Dr. Khiruddin Nasution, M A, Pengantar Studi islam, (Yogyakarta: 

academia+tazzafa 2012 
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Proses A’matoang 

1. Terlebih dahulu menyiapkan barang bawaan yang dilakukan sesuai dengan 

yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu yaitu menyiapkan barang 

bawaan yang berupa lemari, sarung, tas, panci, dan pakaian yang lengkap 

disertai dengan membawa makanan khas Jeneponto. Barang yang dibawa 

tersebut bukan hanya sekedar barang tetapi didalamnya terdapat suatu 

makna. Setiap barang yang disiapkan tersebut masing-masing sudah 

diberikan nama yang nantinya akan dibagikan ke keluarga laki-laki yang 

terdiri dari mertua utama, nenek dari laki-laki, tante dari laki-laki, saudara 

dari laki-laki dan sepupu dari laki-laki. 

2. Hari resepsi pernikahan dan semua barang telah terpenuhi, barang 

A’matoang kemudian dibawah ke rumah mempelai pria oleh keluarga 

mempelai perempuan yang dipercayakan menangguang jawabpi proses 

A’matoang. 

Dg. Baji warga Lebangmanai mengungkapkan bahwa 

“ Punna nia tau bunting, wajiki nia pamatoang ni erang menge ri 

ballakna injo bura’nea ka kaminjo todo isse’ gitte tradisia ka 

assingkammami sara’ anne A’matoanga gitte ri sesena tau 

jannalangkangi panggajara’na tu riolota” 

Artinya 

“Jika ada orang menikah, wajib ada Pamatoang di bawah ke rumah 

mempelai laki-laki karena begitu tradisi  kita, hukumnya seperti syarat 

bagi kita yang meneluskan ajaran pendahulu kita”7 

Berdasarkan wawancara di atas Dg. Baji mengungkapkan tentang hukum 

dari A’matoang adalah syarat dalam pernikahan di Desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto. Dg. Rahmim selaku Imam Desa  Lebanganai juga 

mengungkapkan Bahwa : 

 
7 Dg. Baji ( 50 Tahun), Warga, Wawancara di Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 
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 “Anjo A’matoanga punna ni palelemi bunting bainea mange ri ballakna 

bunting bura’nea nierang ri anrong buntingna. kanjo tommi nierang 

anjo Pamatoanga nasaba sisalami caritanna punna ribokopi ni erang. 

Artinya 

“Proses A’matoang jika mempelai perempuan di antar kerumah laki-laki 

oleh anrong buntingnya.bersamaan juga dibawanya pamatoang karena 

kalau dibawa pada lain hari maka itu sudah lain cerita”8 

Berdasarkan wawancara di atas Dg. Rahim selaku imam desa 

mengungkapkan tentang proses A’matoang dan waktu A’matoang dilaksakan. 

Iskandar selaku Kepala Desa Lebangmanai juga meengungkapkan proses 

A’matoang Bahwa  

“Proses A’matoang itu sebenarnya tidak susahji karna jika semua syarat 

pamatoang itu sudah di siapkan sama keluarga mempelai perempuan 

maka kita hanya tinggal membawa ke rumah keluarga mempelai laki-laki 

sesampainya di rumah mempelai laki-laki kita sebagai pengantar 

mempelai perempuan tidak perlu lagi memikirkan pamatoang yang kita 

bawa untuk kita ambil di mobil karena keluarga laki-laki itu sudah siap 

untuk mengambilnya”9 

Wawancara di atas Iskandar selaku Kepala Desa Lebangmanai 

mengungkapkan proses-proses A’matoang di Desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

Dg. Baji mengungkapkan bahwa A’matoang  

”Tena ni cini ri kalumannyang atau tena mingka ni ciniki ri pakkullena 

nijanpammanakangna, battala atau ringang anjomi ni carita ri wattunna carita 

baeang iareka mappattuada jari tena nia paksaan atau battala lalangngati 

punna lebbami ninpattappu tenamp na nia bahasa battala“ 

 

 
8 Dg. Rahmim (40 tahun) Imam Desa, Wawancara di desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 
9 Iskandar (38 tahun) Kepala Desa, Wawancara di Desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 
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Artinya 

“Tidak melihat status sosial namun melihat kesanggupan keluarga 

apakah berat atau tidaknnya itu bisa di bicarakan oleh kedua keluarga 

pada saat carita barang atau mappettuada jadi tidak ada paksaan, jika 

keluarga setuju dengan proses A’matoang maka tidak  akan lagi ada 

bahasa berat”10 

Berdasarkan dari semua wasil wawancara di atas peneliti dapat 

menguraikan bahwa proses A’matoang di Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto telah ada sejak zaman orang terdahulu warga Desa 

Lebangmanai sehingga hukum dari A’matoang dianggap wajib bagi warga Desa 

Lebangmanai dan proses-proses a’matoang juga telas terstruktur sabaimana 

mestinya. 

b. Pa’balangngang 

Pa’balangngang merupakan tradisi yang di lakukan warga Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto namun berbeda dengan 

A’matoang, sejalan dengan ungkapan Dg. Kanang selaku warga Desa 

Lebangmanai bahwa  

Proses Pa’balangngang 

a. Orang tua mempelai pria sadar dengan sendirinya jika mempelai telah 

memiliki anak dan orang tua pria memberitahu semua saudara-saudaranya 

agar datang ke rumah untuk mempersiapkan semua barang 

Pa’balangngang yang akan di bawah ke rumah mempelai perempuan. 

Seperti lemari, piring, gelas, panci dan sebagainya yang termasuk dalam 

 
10 Dg. Baji ( 50 Tahun), Warga, Wawancara di Desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 
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perabotan rumah tangga, disertai dengan membawa makanan khas 

Jeneponto. Jumlahnya tergantung dari harga pa’matoang yang dibawa oleh 

perempuan ke rumah laki-laki, kadang jika mertuanya mampu dia akan 

melebihkan dari apa yang sudah diberikan perempuan, seperti tempat 

tidur, intinya semua peralatan rumah tangga atau isi dalam rumah.  

b. Apabila semua barang telah terpenuhi, barang Pa’balangngang kemudian 

dibawah ke rumah mempelai perempuan. 

c. Barang Pa’balangngang diterima oleh keluarga mempelai perempuan 

d. Barang Pa’balangngang yang diterima oleh keluarga mempelai perempuan 

kemudian diberikan kepada mempelai perempuan. 

  Sejalan dengan ungkapan dengan ungkapan Dg. Pani’ bahwa 

“Memang anjo barang Pa’balangnganga punna nitarimami ri tau toana 

jeka bainea na sareang ngaseng anjo baranga mange ri anaknya anjo 

buntinga jari inne baranga kullei na pake atau na balukang anakna 

nampa na pajjari modala usaha tau atau kulle na pajjari doe balanja” 

Artinya 

“Jelas bahwa barang Pa’balangngang jika telah di terima oleh keluarga 

mempelai perempuan maka mereka memberikan semua barang kepada 

anaknya yakni mempelai perempuan jadi barang Pa’balangngang bisa 

pakai atau dijual dan dijadikan modal usaha atau dipakai sebagai uang 

belanja”11 

 

Iskandar membenarkan ungkapan dg pani’ bahwa  

“Memang dek barang Pa’balangngang akan sepenuhnya di berikan 

kepada mempelai perempuan dan banyaknya orang-orang yang berfikir 

bahwa keluarga laki-laki yang dua kali mengeluarkan dana yaitu dana 

untuk uang panai’ dan uang untuk Pa’balangngang tapi kami warga 

Jeneponto terkhusus warga Lebangmanai melihat bahwa sebenarnya itu 

bukan hal yang merugikan karena barang yang kita berikan akan 

 

11 Dg. Pani’ (53 Tahun), Warga, Wawancara di Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 
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bermanfaat bagi kedua mempelai”12 

Dg. Nia juga mengungkapkan bahwa 

” Pa’balangngang assisalai rung A’matoang ka punna pabalangngang 

niapa anak nampa kullei bija pammanakangna inne bura’nengna 

angngerang pabalangngang mange ri ballakna tutoana bainenna” 

Artinya 

“ Pa’balangngang berbeda dengan A’matoang karena Pa’balangngang 

bisa dibawa  oleh keluarga besar suami ke rumah orang tua istri jika 

mempelai sudah memiliki anak.13 

 Berdasarkan wawancara di atas Dg. Kanang menjelaskan perbedaan 

a’matoang dengang Pa’balangngang dan syarat untuk menjalankan tradisi 

pabalangngang . Dg. Nia’ selaku warga junga mengungkapkan bahwa 

 “Pa’balangngang tujuanna singkammaji A’matoang iami antu ni jagai 

passimangemangeanga si pabisangang,  bedana wattunnaji ka punna 

pa’balangngang niapa anak naki kulle ammilangngang” 

Artinta 

“ Tujuan dari Pabalangngang sama seperti A’matoang yaitu untuk 

menjanga silaturahmi antara besan, bedanya hanya berada pada waktu 

karna Pa’balangngang baru bisa di lakukan jika sudah memiliki 

anak”14 

Berdasarkan wawancara di atas Dg. Nia’ menjelaskan persamaan 

a’matoang dan pabalangngang dan juga menjelaskan perbedaan prosesnya. 

Ungkapan Dg. Nia’ dibenarkan oleh Iskandar selaku Kepala Desa Lebangmanai 

bahwa  

“ Iye kalau tujuannya itu samaji yang membedakan itu prosesnyaji 

 
12 Iskandar (38 tahun), Kepala Desa, Wawancara di Desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 

13 Dg.Kanang (49 tahun), Warga, Wawancara di Desa Lembamanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 

14 Dg. Nia’’ (40 tahun), Warga, Wawancara di Desa Lembangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 
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karena kalau Pa’balangngang kan bukanmi pas ada pesta jadi biasa 

keluarga istri itu membuat persiapan untuk menjemput keluarga 

suami” 15 

Berdasarkan semua hasil wawancara di  atas peneliti dapat menguraikan 

bahwa Pa’balangngang merupakan tradisi yang memiliki tujuang yang sama 

dengan A’matoang bedanya hanya pabalangngang kebalikan dari A’matoang. 

C. Bentuk-bentuk barang A'matoang dan Pa’balangngang di Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

Setiap tradisi memiliki ciri khas masing-masing baik itu berupa bentuk 

barang maupun cara kerja tradisi tersebut itu tergantung kondisi lingkungan dan 

dimana tradisi itu berasal. Tradisi A’matoang dan Pa’balangngang juga memiliki 

cara kerja dan bentuk barang tersendiri. Sejalan dengan ungkapan dg ngai bahwa  

“Nia todo sara’na inne A’matoanga na Pa’balangngang tapi inne saraka 

amminawangki  ri pakullea na tiksmms carita sipammanakangna” 

Artinya 

“ A’matoang dan Pa’balangngang juga memiliki syarat tertentu namun 

syarat ini mengikuti  kesanggupan dan kesepakatan antara kedua 

keluarga besar” 

Dg. Ngai melanjutkan ungkapamnnya  bahwa  

“ Rupa-rupanna anjo A’matoang dan Pa’balangngang iami antu se’re 

lamari, sampulonrua lipa’, sikasalingang na dulang lompo. Inne sumpae 

ku paua matoang kalenne na taba. Punna matoang purina iami antu 

sampulonrua lipa’ se’re korong. Inne matoang purina battua ri matoang 

buru’nea na matoang purina battua ri matoang bainea. 

Artinya 

“ Bentuk-bentuk A’matoang dan Pa’balangngang itu berbeda-beda yaitu, 

 

15 Iskandar (38 tahun), Kepala Desa, Wawancara di Desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 
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1 lemari, 12 buah sarung, bakaian 1 set untuk mertua laki-laki dan 

perempuan dengan masing-masing 1 talenan besar. Ini untuk A’matoang 

dan Pa’balangngang yang di berikan ke mertua,  jika untuk saudaranya 

mertua, baik saudara dari mertua laki-laki maupun perempuan yaitu, 

sarung 12 buah, dan panci masing-masing satu. 

Berdasarkan penelitian di atas peneliti dapat menguraikan bahwa bentuk-

bentuk dari A’matoang dan Pa’matoang memiliki banyak bagian yang pertama 

bagian untuk mertua yaitu : 

1. 1. Lemari  

2. 12 buah sarung  

3. Satu set pakian untuk kedua mertua 

Sedangkan untuk saudarah dari mertua laki-laki maupun merua 

perempuan A’matoang dan Pa’balangngang itu berupa 12 buah sarung dan 

masing-masing 1 buah panci dengan ukuran tergantung dengan kesanggupan.16 

D. Pandangan masyarakat tentang A’matoang dan Pa’balangngang di Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

 Masyarakat Indonesia yang terdiri atas ratusan suku dan etnis ini juga 

memiliki tradisi dan kebudayaan yang khas dan unik, baik yang murni dibentuk 

oleh faktor-faktor lokal. Meskipun Indonesia memiliki tradisi dan kebudayaan 

yang sangat kaya, tetapi bukan berarti bahwa tradisi dan kebudayaan itu bisa eksis 

selamanya. Jika tradisi dan kebudayaan warisan leluhur itu tidak dirawat, 

 
16 Dg. Ngai (55 tahun), Warga, Wawancara di Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 
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dijaga, dan dilestarikan dengan seksama, maka bukan hal yang mustahil jika kelak 

tradisi dan budaya itu tinggal kenangan saja.  Sejalan dengan hasil observasi yang 

dilakukan peneliti tentang pandangan masyarakat terhadap A’matoang dan 

Pa’balangngang merupakan warisan para pendahulu masyarakat Desa 

Lebangmanai yang di anggap sebagai bagian daripada proses pernikahan anak 

atau cucu dari masyarakat Desa Lebang Manai sejalan dengan ungkapan  

ungkapan Dg. Ke’nang bahwa  

“ A’matoang na Pa’balangngang tenamo nanipaksakangi ri sesena tau 

pabuntinga mingka punna gitte tau Lebangmanai kasirikangki rikalea 

punna tena ni a’ma toang na Pa’balangngang ka tau toata injai riolo 

anggaukangi anjo A’matoang na Pa’balangngang” 

Artinya 

“ A’matoang dan Pa’balangngang tidak di paksakan bagi semua yang 

menikahkan anaknya tapi bagi kita orang Lebangmanai malu pada diri 

sendiri jika tiadak A’matoang dan Pa’balangngang karena sejak orang 

tua kita dahulu yang mengerjakan a’matoang dan pa’ballangngang17 

Ungkapan Dg. Ke’nang menjelaskan tentang A’matoang dan 

Pa’balangngang yang sebenarnya tidak doi paksakan namun bagi warga 

Lebangmsnai memiliki sangsi moril  bagi dirinya jika tidak mengerjakan 

A’matoang dan Pa’balangngang 

Dg. Pani’ Mengungkapkan Bahwa  

“ Ri sesena gitte tau Lebangmanai baji ji anjo a’matoanga na 

pa’balangngangnga nasaba inne tradisia tenaja na ambattalli ka punna 

niamo anakna inne tau buntinga ni bilangngangmi injo pamatoangna 

jari a’sibalasaji” 

 

 
17 Dg. Ke’nang (49 Tahun), Warga, Wawabcara di Desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 

https://www.dw.com/id/kampung-indonesia-di-museumsuferfest-frankfurt/a-50151659
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Artinya 

“Bagi kita orang Lebangmanai A’matoang dan Pa’balangngang itu 

adalah hal yang baik karena tradisi kita tidak memberatkan dikarenakan 

jika kedua mempelai telah memiliki anak maka Pa’matoang teah di 

kembalikan pada mempelai perempuan sebagai pa’balangngang jadi ini 

sepadan18” 

Berdasarkan wawancara di atas Dg’ pani menjelaskan bahwa A’matoang 

dan Pa’balangngang adalah hal yang baik karena jika mempali telah memiliki 

anak maka Pa’matoang akan di kembalikan lagi ke perempuan sabagaia 

Pa’balangngang. Dg Baso’ selaku warga Desa Lebangmanai juga 

mengungkapkan Bahwa  

“A’matoang na pa’balangngang baji tonji ka tena tonja ni paksakangi 

apalagi punna tau bunting rurung tau pantarang Lebangmanai ka tena 

todo nani kulle ampassai tau pantara ampinawangngi tradisita” 

Artinya 

“A’matoang dan Pa’balangngang merupakan hal yang baik karena tidak 

di paksakan untuk dilakukan, apalagi jika orang Lebangmanai menikah 

dengan orang di luar Lebangmanai maka kita tidak bisa memaksakan 

untuk mengikuti tradisi kita” 

Wawancara di atas Dg.Baso menjelaskan bahwa ridak ada paksakan 

dalam untuk mengerjakan A’matoang dan Pa’balangngang apalagi jika warga 

Lebangmanai menikah dengan orang di luar Lebangmanai. Dg Rahmin 

Membenarkan Ungkapan Dg. Baso’ bahwa  

“ Anung bajiji ka manna ri sesena agamaya tenaja na ni passangi punna 

ambattalli ri sesena rupa taua ka inne pole  tradisita tenaja tonja ni 

pa’rua alla ta’ala, ka tenaja ritual-ritual nilakukang punna erokki 

anggaukang a’matoang na pa’balangngang” 

 

18 Dg. Pani’ (53 Tahun), Warga, Wawancara di Desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 
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Artinya  

“ Ini merupakan hal baik dalam agama juga tidak memaksakan 

melakukan sesuatu  jika memberatkan bagi ummat manusia dan juga 

tradisi kita ini tidak menduakan Allah Swt. Karena tidak ada ritual-ritual 

khusu yang kita lakukan jika ingin melaksanakan A’matoang dan 

Pa’balangngang”19 

Iskandar Selaku kepala desa juga mengungkapkan bahwa  

“ Kalau ada orang menikah dan mempelai itu A’matoang dan 

Pa’balangngang selaluja dukungi masyarakat karna kufikir ini 

mempertahankan tradisi orang dulu ini juga sekali lagi saya katakan tidak 

memaksakan walau maluki kalau sesamata orang jeneponto apalagi 

orang Lebangmanai baru tiadak ada A’matoang dan Pa’balangngang dan 

saya juga menganggap bahwa tradisi kita ini merupakan warisan orang 

tuata dulu yang harus juga ki ajarkan ke anak-anakta karena tradisi 

kitapunya tujuan yang baik”20 

Berdasarkan semua hasil wawncara di atas maka peneliti dapat 

menguraikan bahwa pandangan masyarakat Desa Lebangmanai terhadap 

A’matoang dan Pa’balangngang merupakan hal yang baik karena tidak ada 

paksaan di dalam mengerjakan tradisi tersebut hanya saja ada sangsi moril namun 

warga Desa Lebangmanai menganggap mengerjakan a’matoang dan 

Pa’balangngang merupakan warisan orang tua terdahulu sehingga harus 

senantiasa di laksakan dan diajarkan kepada generasi yang akan datang. 

Sejalan dengan teori pemberian Marcel Muss menjelaskan bahwa suatu 

pemberian hadiah adalah sama dengan suatu pemberian mana atau sari kehidupan 

dari si pemberi kepada si penerima. Dengan diterimanya suatu benda yang 

diberikan maka diartikan bahwa si penerima pemberian tersebut telah menerima 

 
19 Dg. Rahim (40 tahun), Imam Desa, Wawancara di Desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 
20 Iskandar (38 tahun), Kepala Desa, Wawancara di Desa Lebangmanai Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto, 17 September 2023 
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sari kehidupan si pemberi atau sama dengan diri si pemberi itu sendiri. Oleh 

karena itu si penerima pemberian itu tidak dapat menolaknya karena penolakan itu 

sama dengan penghinaan terhadap si pemberi tersebut. Itu juga sebabnya mengapa 

sesuatu pemberian harus diimbali dengan pemberian kembali kepada si pemberi 

oleh si penerima hadiah. Bila seseorang menolak sesuatu pemberian, di samping 

dapat diartikan sebagai ketidakmampuan si penerima untuk menerima mana atau 

kehormatan dari si pemberi. Masyarakat Lebang menai menganggap bawa 

A’matoang dan Pa’balangngang merupakan sebuah tradisi harus di jalankan 

sehingga jika tradisi ini tidak dapat di jalankan maka sangsi sosial  akan di 

jatuhkan kepada keluarga yang tidak menjalankannya sebab tradisi ini 

mengandung sebuah nilai yang di sebut siri’ yang juga berarti kehormatan. 

Namun di balik tradisi A’matoang dan Pa’balangngang tidak ada minimal jumlah 

barang yang harus disiapkan juga tidak memberatkan karena semua tergantung 

pada kesepakatan keluarga yang mengadakan acara perikahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Budaya A’matoang 

dan Pa’balangngang di Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto, dapat di tarik beberapa kesimpulan. 

a. Proses pelaksanaan A’matoang dan Pa’balangngang di Desa Lebangmanai 

yaitu A’matoang di lakukan oleh keluarga mempelai perempuan dengan 

membawa barang yang telah menjadi syarat A’matoang, sedangkan proses 

Pa’balangngang adalah keluarga laki-laki mengembalikan semua barang 

A’matoang ketika sudah memiliki anak.  

b. Bentuk-bentuk barang A’matoang dan Pa’balangngang itu sama di 

antaranya 1 lemari, 12 buang sarung, 1 set pakaian, masing-masing 1 

talenan dan masing-masing 1 panci untuk setiap mertua. Semua syarat di 

atas tergantung daripada kesanggupan dan kesepakatan antara kedua 

keluarga besar. 

c. Pandangan masyarakat terhadap A’matoang dan Pa’balangngang yaitu hal 

yang baik karena tidak ada paksaan di dalam mengerjakan tradisi tersebut 

hanya saja ada sangsi moril namun warga Desa Lebangmanai menganggap 

mengerjakan a’matoang dan Pa’balangngang merupakan warisan orang tua 

terdahulu sehingga harus senantiasa di laksakan dan diajarkan kepada 

generasi yang akan datang. 
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B. Implikasi 

   Implikasi penelitian ini yang menunjukkan bahwa proses ini bisa 

memecah kalau tidak sesuai, sebaiknya perluh di pertimbangkan yang bentuk-

bentuk barang yang tidak merusak silahturahmi kedua keluarga besar. 
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Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 18 September 2023. 
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Gambar 8: Wawancara bersama Ibu Dg ngai selaku masyarakat Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 19 September 2023 



71 

 

 

 

Gambar 9: Wawancara bersama Ibu Dg Kebo selaku masyarakat Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 21 September 2023 



72 

 

 

 

Gambar 10: Wawancara bersama Bapak Hj. Pani' selaku masyarakat Desa 

Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 13 September 2023 
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Gambar 11: Lemari, Barang A'matoang dan Pa'balangngang 

 

Gambar 12: Panci, barang A'matoang dan Pa'balangngang 
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