
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Setelah mempelajari, mencermati, dan menggali informasi terhadap Ti’i 

Langga yang terdapat di Masyarakat Rote Ndao, serta dari hasil analisis data 

dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Kegiatan Matematis yang terdapat pada proses pembuatan Ti’i Langga  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Rote yaitu 

mengitung/membilang, kegiatan megukur, dan kegiatan 

mendesain/merancang. Kegiatan menghitung dilakukan  oleh orang yang 

ahli atau pengrajin dalam membuat ti’i langga yaitu pengrajin menghitung  

bahan-bahan yang dibutuhkan seperti banyaknya polok atau tunas yang di 

butuhkan dalam membuat ti’i langga.  Kegiatan menghitung juga di 

lakukan saat memilih daun yang sudah di mal untuk membentuk pola 

anyaman dasar. Kegiatan menghitung juga berlaku di saat mengenyam 

antenna dari ti’i langga (bungga ti’i langga) yaitu 9 tingkat. Menghitung 

juga di lakukan saat menganyam lingkaran dari raik Ti’i Langga.  

Kegiatan mengukur di lakukan oleh pengrajin ti’i langga yaitu 

menentukan ukuran panjang daun, besar daun, serta tinggi bungga. 

Walaupun dulu masyarakat menggunakan ukuran yang tidak baku namun 

masyarakat secara tidak sengaja sudah menerapkan kegiatan mengukur 

pada proses pembuatan Ti’i Langga. 



Kegiatan mendesain/merancang di lakukan oleh pengrajin sebelum 

membuat ti’i langga. Kegiatan ini  dilakukan  oleh orang yang sudah ahli 

untuk membuat ti’i langga. Orang yang mendesain/merancang ti’i langga 

ini adalah ‘manaane’ (penganyam). 

2. Bentuk Matematis Yang Terdapat Di Ti’i Langga 

 Bentuk matematis yang ditemukan pada Ti’i Langgga berkaitan 

dengan geometri, yakni persegi panjang, segi delapan,  sudut, elips, 

kerucut, dan tegak lurus. Berikut penjelasannya : 

a. Persegi panjang dan segi delapan 

 Persgi panjang terdapat di bentuk anyaman dasar ti’i langga. Segi 

delapan dapat di temukan di anyaman dasar ti’i langga yang sudah 

dilipat menjadi gepeng. 

b. Sudut 

 Terdapat dua sudut yang bisadi temukan di ti’i lagga yaitu sudut 

siku-siku dan sudut lancip. Sudut siku-siku dan sudut tumpul terdapa 

di anyaman dasar ti’i lagga. 

c. Elips 

 Elips bisa di temukan di bentuk anyaman pinggir ti’i lagga ( raik ). 

d. Kerucut 

Kerucut dapat dilihat dari bentuk anyaman antenna atau bunnga ti’i 

lagga. 

e. Tegak lurus 

Tegak lurus dapat dilihat dari bentuk anyaman lidiyang bentuknya 



tegak lurus ke atas yang menjadi penguat dari anyaman bungga. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh peneliti yaitu mengeksplorasi 

aktivitas Etnomatematika dan bentuk matematis yang tumbuh dan 

berkembang dalam kebudayaan ( Ti’i Langga) masyarakat Rote Ndao, maka 

disarankan agar para guru matematika dapat mengimplemtasikan 

pembelajaran geometri dengan menggunakan Ti”i Langga. 
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