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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada kalimat berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab           Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan ا

 Ba B    Be ب
 Ta T    Te ت
 Ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J    Jc ج
 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik diatas) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D                 De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R                  Er ر

 Zai Z                  Zet ز

 Sin S                  Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik dibawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik 
dibawah) 

 Ain „_ Apostrof terbaik„ ع

 Gain G                  Ge غ

 Fa F                  Ef ؼ

 Qof Q                  Qi ؽ

 Kaf K                  Ka ؾ

 Lam L                  El ؿ

 Mim M                  Em ـ

 Nun N                  En ف

 Wau W                  We ك

 Ha H                  Ha ق

 Hamzah _‟ Apostrof ء

 Ya Y                   Ye ي
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Hamzah (ء )yang terletak diawal kata tanpa di beri tanda apapun. Jika ia 

terletak di awal atau diakhir, maka di tulis dengan tanda (‘).     

2. Vokal 

Vokal dalam bahasa arab sama halnya dengan vokal dalam bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal atau monofton dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut  

 
Tanda 

 
          Nama 

 
Huruf Latin 

 
  Nama 

 Fathah A A اَ 
 Kasrah I I ا َ
 Dommah U U اَ 

 

Vokal  Rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:  

      

Contoh : 

 kayfa:     كَيْفَ  

  haula:       ىَوؿَْ 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama  َْىي Fathah dan Ya Ai a dan i 

 Fathah dan Wau Au a dan u ىػوَْ 

Harakat Dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

ََ ا | َ ى  fathah dan alif 
atau ya 

ᾱ a dan garis di atas 

يَِ      kasrah dan ya ῑ i dan garis di atas 
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Contoh :    

 mata :        ماَ تَ 
 rama :   رَ مَى
 qila :   قَ يلَْ 
 yamutu :  يمَُوْ تُ 
 

4. Ta‟ marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: ta‟ marbutahyang hidup atau 

mendapat harakat fathah , kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan Ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh yang 

menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟ barbutah 

itu di translasikan dengan (h). 

Contoh : 

 Raudah Al-Aṭfᾱl:        رَكْضَةُ الأَ طْفَاؿ 

  Al-Madῑnah Al-Fᾱḍilah:    ا لْمَدِ يػْنَةُ الَفَا ضِلَةُ  
 Al-ḥikmah:            ا لِْكْمَةُ  

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Huruf konsonan yang memiliki tanda syaddah atau tasydid, yang dalam 

abjad arab di lambangkan dengan sebuah tanda tasydid  ّا) ), di lambangkan  dengan 

perulang huruf (konsonan ganda)ّ.  

Contoh: 

رَ بػَّنَا     :Rabbanᾱ    

نَا  Najjaἷnā:    نَََّيػْ

و َُ  dammah dan wau ῦ u dan garis di bawah 
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 al-haqq :  الَْْق  

 nu``ima :  نػُعِّمَ 

 aduwwun`:  عَدُ كٌّ 

 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah )ْسِى(ّ  , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah  menjadi i. 

Contoh: 

  Ali (bukan `Alliyy atau `Aly)` :     علَِى  

بٌّىعرََ      : `Arabi (bukan `Arabiyy atau `Araby 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dillambangkan dengan huruf ال(alif 

lam ma'‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis (-).  

Contohnya : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu):          الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :          الَزَّ لْزَلَةُ 

 al-falsafah :         الْفَلْسَفَةُ 

لْبِلَادُ ا            : al-bilādu 

 

7. Hamzah  

Aturan stransliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal 

kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam 

tulisan Arab ia berupa alif. 

 
Contohnya: 
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تأَْ مُرُكْفَ           : ta‟murūna 

              ‟al-nau :            الَْنػَّوْءُ 
 syai‟un :  ََََ     شَيْءٌ 

 umirtu : ّّّّّّ    أمِرْتُ  

 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilal Al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

9. Lafẓ al-Jalālah َ)الله( 

Kata “Allah” yang  didahului seperti huruf partikel seperti huruf jar dan 

huruf  lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), transliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

وِ     dἷnullāh  دِيػْنُا للّّٰوِ   billāh   باِللّّٰ

Adapun ta marbūṭah diakhiri kata yang disandarkan kepada lafẓal-jalālah, 

ditranslitersi dengan hurf  (t). Contoh:   

وِ                  رَحَْْةِاللّّٰ  .humfiraḥmatillāh  هُُْفِيػْ
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10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat.bulan) dan huruf pertama pada pemula kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‟a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama keduanya terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wafid Muhammad Ibnu) 

 

Nasy Hamid Abu Zaid ditulis menjadi:Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:Zaid, Nasr 

Hamid Abu) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahuwa ta„ala 

saw.. = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS. …(…): 4 = Quran, Surah …, ayat 4 

r.a = radhiallahu anhu/ anha/ anhum  

 Untuk karya ilmiah berbahas Arab, beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة = صَ

 بدونَهكان = دمَ

 صلىَاللهَعليوَوَسلن = صلعنَ

 طبعة = طَ

 بدونَناشر = دنَ

= الخَ الىَاخرهَََ \ الىََاخرىاَ  

جزء = جَ
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ABSTRAK 

Nama  : Andi Nur Aidil Adha   

Nim : 50800117008 

Judul : Gelar Karaeng Haji dan Status Sosial Pada Masyarakat Desa 

Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat 
terhadap gelar Karaeng haji dan bagaimana status sosial Karaeng haji di Desa 
Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Adapun tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Terhadap Gelar Karaeng Haji 
dan untuk mengetahui status sosial “Karaeng Haji” di Desa Tamaona Kecamatan 
Kindang Kabupaten Bulukumba. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang 
digunakan ialah pendekatan keilmuan manajemen haji dan umrah dan pendekatan 
sosiologi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data 
melalui empat tahapan yaitu reduksi data, display data, analisis perbandingan dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status sosial Orang yang meyandang 
gelar Karaeng haji memiliki perbedaan mencolok di mata masyarakat. Hal ini 
dibuktikan ketika adanya acara-acara seperti pernikahan, sunatan, acara keagamaan 
seperti acara maulid Nabi Muhammad saw. Seseorang yang menyandang gelar 
tersebut lebih dihormati dan didahulukan dalam acara-acara tersebut. Pandangan 
masyarakat terhadap status sosial Karaeng haji adalah Karaeng haji merupakan 
sebuah status yang memiliki kedudukan istimewa di mata masyarakat Desa Tamaona. 
Karena masyarakat menekankan arti penting akar sejarah dan memandang orang yang 
telah berhaji mempunyai ilmu dan harta yang lebih, hal inilah yang dijadikan dasar 
untuk membenarkan kenapa mereka pantas memiliki kedudukan istimewa di 
masyarakat. Akan tetapi tidak semua orang setuju apabila orang yang bergelar 
karaeng haji ini diberikan penghormatan berlebihan apalagi sampai masyarakat 
berpikir hanya orang yang bergelar karaeng haji yang pantas dihormati karena 
bagaimanapun kita semua sama di mata Allah swt. Tidak sedikit juga warga Desa 
Tamaona yang bergelar karaeng haji maupun haji yang merasa keberatan jika tidak 
dipanggil dengan gelar tersebut karena mereka paham bahwa melaksanakan ibadah 
haji bukan hanya untuk mendapatkan gelar tersebut. 

Implikasi dalam penelitian adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
peneliti menunjukkan bahwa  status sosial orang yang menyandang gelar Karaeng 
haji di Desa Tamaona sejalan dengan teori yang ada, Pemilik status sosial yang tinggi 
akan ditempatkan juga pada tempat yang lebih tinggi dalam struktur masyarakat 
dibandingkan dengan pemilik status sosial yang rendah. Pandangan Masyarakat Desa 
Tamaona terhadap gelar Karaeng haji sejalan dengan teori yang ada. Kelompok 
masyarakat terhormat mereka selalu menekankan arti penting akar sejarah yang 
dijadikan dasar untuk membenarkan kenapa mereka pantas memiliki kedudukan yang 
istimewa di masyarakat seperti gelar Karaeng haji. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Setiap masyarakat mempunyai atau memiliki sesuatu yang dihargainya. 

Sesuatu yang dihargai inilah sesengguhnya merupakan embrio atau bibit yang dapat 

menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis, di dalam masyarakat itu. Biasanya 

barang dihargai itu mungkin berupa uang, benda-benda yang punya sifat ekonomi, 

tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, gelar, kesolehan dalam agama atau juga 

keturunan dari keluarga yang terhormat.
1
 

Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status sosial, status pekerjaan, status dalam 

sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan status 

seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam 

pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan 

hanya mengenal statusnya saja.
2
 

Status sosial merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dipunyai 

seseorang di dalam bermasyarakat. Pemilik status sosial yang tinggiَ akan 

ditempatkan juga pada tempat yang lebih tinggi dalam struktur masyarakat 

dibandingkan dengan pemilik status sosial yang rendah.
3
  

Indonesia sebagai negara kepulauan terkenal akan keanekaragaman suku, 

bahasa, agama, dan budaya. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai ciri khas dan 

                                                           

1J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan, (Jakarta : 

Kencana, 2004) h. 156   

2Abdul Syani, Sosiologi Sistematika, Teori, dan Terapan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 93 

3Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, h. 91-92. 
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nilai budaya, baik dalam bentuk aturan-aturan, adat maupun kebiasaan yan terdapat 

pada masyarakat Indonesia. Salah satu suku yang terdapat di Indonesia adalah suku 

Bugis. Dalam hal ini, suku Bugis di Desa Tamoana Kecamatan Kindang Kabupaten 

Bulukumba terdapat sebuah status berupa gelar Karaeng.  

Gelar Karaeng di Desa Tamaona juga menjadi sebuah status sosial dimata 

masyarakat. Gelar Karaeng yang dipakai oleh masyarakat Desa Tamaona Kecamatan 

Kindang Kabupaten Bulukumba, merupakan gelar yang diperoleh secara turun-

menurun dari para leluhurnya. Oleh karena itu gelar tersebut diturunkan pada anak, 

cucu dan keturunan selanjutnya untuk lebih menghargai leluhurnya dan tetap 

melestarikan gelar tersebut. Seseorang yang menyandang gelar Karaeng mendapat 

perlakuan atau kedudukan yang istimewa di dalam masyarakat.  

Selain gelar Karaeng, gelar haji juga merupakan suatu status sosial dalam 

masyarakat Desa Tamaona. Seseorang yang menyandang status haji di Desa Tamaona 

menjadikan mereka dihormati oleh masyarakat, karena status haji dianggap oleh 

masyarakat sebagai status yang tinggi ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut 

terjadi karena untuk mendapatkan sebuah status haji tidak gampang, karena harus 

melalui proses yang panjang. Selain itu, orang yang telah melaksanakan Ibadah Haji 

dipandang memiliki ekonomi yang cukup. Oleh karena itu masyarakat di Desa 

Tamaona yang menyandang dua status sekaligus yakni Karaeng Haji mempunyai 

status yang berbeda dimata masyarakat. 

Persepsi masyarakat Desa Tamaona mengenai gelar Karaeng merupakan 

sebutan alur kebangsawanan yang diwariskan hasil genetis (keturunan) yang dari dulu 

dihormati. Begitupun dengan gelar Haji penghormatan masyarakat terhadap orang 

yang telah melaksanakan Ibadah Haji sebagai orang yang dianggap memiliki nilai 
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plus secara religius dan materi berpengaruh terhadap martabat dan status sosial 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.  

Di Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba hanya terdapat 

Empat  Orang yang menyandang gelar Karaeng Haji. Dengan jumlah orang yang 

menyandang gelar Karaeng Haji hanya sedikit, oleh karena itu masyarakat 

memberikan penghormatan yang berbeda terhadap orang yang menyandang gelar 

Karaeng Haji karena dianggap memiliki nilai plus secara religius dan materi 

berpengaruh terhadap martabat dan status sosial seseorang dalam kehidupan sosial. 

Gelar yang masih digunakan oleh para bangsawan ini memiliki makna rasa bangga 

atas gelar bangsawan yang dimilikinya, sebab bagi para bangsawan tidak semua 

orang dapat memilki gelar bangsawan Karaeng. 

Bentuk pelapisan sosial di masyaratakat Desa Tamaona terhadap orang yang 

bergelar “Karaeng Haji” berupa penghormatan khusus. Masyarakat memberikan 

perlakuan khusus misalnya, setiap ada kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi orang 

yang menyandang status haji lebih diutamakan duduk didepan. Bukan diacara 

keagamaan saja, diacara-acara lain seperti acara adat orang yang bergelar Karaeng 

Haji dinantikan kedatangannya dan selalu diberi tempat yang berbeda dengan 

masyarakat setempat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melihat bahwa di Desa Tamaona 

Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran persepsi dalam 

memandang orang berstatus “Karaeng Haji”. Penyebutan “Karaeng Haji” begitu 

dominan dan mengangkat status sosial. Oleh karena itu peneliti akan mengungkap 

Status Sosial “Karaeng Haji”. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat judul 
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Gelar Karaeng Haji dan Status Sosial Di Desa Tamaona Kecamatan Kindang 

Kabupaten Bulukumba. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini penulis mengarah kepada pembahasan yang diinginkan 

dan terfokus kepada rumusan masalah yang telah ditentukan, sehingga memudahkan 

penulis dalam menyelesaikan penulisan “Gelar Karaeng Haji dan Status Sosial”.  

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul di atas, dapat dideskripsikan 

berdasarkan substansi permasalahan. Oleh karena itu, peneliti memberikan deskripsi 

fokus sebagai berikut: 

a. Karaeng Haji 

Gelar Karaeng melengkapi nama seorang bangsawan, Karaeng memiliki arti 

tersendiri di mata masyarakat Desa Tamaona. Bagi masyarakat yang menyandang 

gelar Karaeng berarti dia adalah seorang bangsawan dengan budi pekerti yang luhur 

dan ketaatan berIbadah. Lama kelamaan pemakai gelar “Karaeng” semakin 

bertambah, karena orang berlomba-lomba menyatakan dirinya menjadi Karaeng 

sekalipun tidak memenuhi syarat secara adat, karena orang yang bergelar “Karaeng” 

mendapat perlakuan atau kedudukan yang istimewa di dalam masyarakat Desa 

Tamaona Kecamatan Kindang. 

Seseorang yang bergelar “Karaeng Haji” dianggap memiliki nilai lebih lagi 

secara religius dan materi berpengaruh terhadap martabat dan status sosial seseorang 

dalam kehidupan sosial. Karena selain menyandang gelar “Karaeng” yang pada 

dasarnya sudah dihormati di masyarakat, disisi lain juga menyandang gelar “Haji” 
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yang dapat menambah nilai lebih dimata masyarakat karena sudah mempunyai dua 

gelar sekaligus. 

b. Status Sosial  

Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi 

dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. 

Dengan adanya status sosial pada masyarakat yang dianggap mempunyai peran 

penting atau lebih dihormati dalam suatu kelompok, menimbulkan stratifikasi sosial 

dalam masyarakat. Stratifikasi sosial yang terjadi pada Masyarakat Desa Tamaona 

Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba lebih menghormati orang yang 

menyandang gelar “Karaeng Haji” karena masyarakat menilai bahwa gelar yang 

dimiliki tersebut memiliki nilai yang lebih di mata masyarakat.   

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah Haji dan Status Sosial Karaeng Di Desa Tamaona Kecamatan Kindang: 

a. Bagaimana status sosial “Karaeng Haji” di Desa Tamaona Kecamatan Kindang 

Kabupaten Bulukumba?  

b. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap gelar “Karaeng Haji” di Desa 

Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh peneliti untuk 

memberikan pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian 

tentang Gelar Karaeng Haji dan Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tamaona 

Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”, penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan beberapa literature yang telah relevan untuk mendukung penelitian. 
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Berikut adalah beberapa data sementara yang dapat disimpulkan oleh peneliti 

yang dilampirkan, yaitu sebagai berikut: 

1. Ahmad farid Vergiawan dengan judul skripsi Haji dan Status Sosial Pada 

Masyarakat Desa Sukerejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Penelitian ini 

menggunakan metodologi penelitian dengan jenis penelitian Kualitatif dan 

pendekatan penelitian Deskrisptif Kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, 

memaparkan, menuturkan dan menganalisa data yang ada secara mendalam. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis analisis data kualitatif 

dan untuk menguji validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber data. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Masyarakat Desa Sukorejo mengerti apa 

makna haji pada hakikatnya, yaitu suatu kewajiban bagi umat muslim bagi yang 

mampu menjalankannya. Pandangan masyarakat tentang status haji yaitu merupakan 

status yang istimewa dan dihormati oleh masyarakat desa sukorejo. Terdapat 

perubahan perilaku yang di tampilkan oleh para haji.  

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah pada tempat penelitian sementara persamaannya adalah pada Metodologi 

penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif Kualitatif 

dan Jenis penelitian Kualitatif. 

2. Umaiyah Syarifah dengan judul skripsi Motif Sosial Melakukan Ibadah Haji 

Pada Masyarakat Desa Umbulmartani Di Kecamatan Ngemplak Penelitian ini 

menggunakan metodologi penelitian dengan jenis penelitian Kualitatif dan 

pendekatan penelitian Deskrisptif Kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, 
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memaparkan, menuturkan dan menganalisa data yang ada secara mendalam. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling. 

Penelitian ini menginformasikan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan 

Umbulmartani mempunyai anggapan dan keyakinan bahwa Ibadah Haji yang telah 

dilakukan itu memberikan arti penting terhadap kehidupan secara lebih dibandingkan 

dengan yang belum menunaikan Ibadah Haji. Gelar atau predikat haji telah menjadi 

status sosial. Itu karena orang yang berhaji dianggap sebagai orang Islam yang saleh 

karena telah menyempurnakan agamanya, dan secara ekonomi kaya atau lebih dari 

cukup.  

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah pada tempat penelitian sementara persamaannya adalah pada Metodologi 

penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif Kualitatif 

dan Jenis penelitian Kualitatif. 

3. Fitriana Rahmawati dengan judul Pengaruh Predikat Haji Terhadap 

Stratifikasi Sosial Masyarakat Jepara. Penelitian ini menggunakan metode ini 

menggunakan metode analisis data statistik dengan menggunakan perhitungan angka-

angka yang diolah dengan rumus statistik kemudian ditarik kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh predikat haji terhadap 

stratifikasi sosial masyarakat Jepara di Kelurahan Bangsri sangat berkaitan terhadap 

tiga aspek diantaranya adalah aspek keagamaan, aspek sosial dan aspek ekonomi. 
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Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah pada tempat penelitian dan metode penelitian sementara persamaannya adalah 

sama-sama meneliti mengenai status sosial haji di masyarakat.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan maksud dari hasil penelitian yang dimaksudkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui status sosial “Karaeng Haji” di Desa Tamaona Kecamatan 

Kindang Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Gelar “Karaeng Haji” di 

Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau informasi, 

menambah wawasan masyarakat terkait Haji dan Status Sosial Karaeng pada 

masyarakat serta diharapkan agar bisa menjadi referensi peneliti selanjutnya. 

b. Bagi Masyarakat 

Agar mengetahui bahwa di dalam masyarakat ada suatu status sosial yang 

timbul dan perubahan-perubahan dalam masyarakat dengan adanya status Karaeng 

Haji. 

c. Bagi Peneliti  

Dapat menerapkan ilmu-ilmu dan teori-teori sosial haji yang di peroleh selama 

perkuliahan serta memenuhi tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana S1 

dalam Manajemen Haji dan Umrah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum Status Sosial 

1. Status  

a. Pengertian Status 

Arti status dalam kamus Bahasa Indonesia adalah kedudukan orang, badan, 

Negara, dan sebagainya.
1
 Status berarti identitas pribadi seseorang. Kedudukan atau 

status adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan 

dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan 

dengan kelompok-kelompok lain didalam kelompok yang lebih besar lagi. 

Menurut Spencer status seseorang atau sekelompok orang dapat ditentukan 

oleh suatu indeks. Indeks seperti ini dapat diperoleh dari jumlah rata-rata skor, 

misalnya yang dicapai seseorang dalam masing-masing bidang seperti pendidikan, 

pendapatan tahunan keluarga, dan pekerjaan dari kepala rumah tangga 

(breadwinner).
2
  

Adapun pengertian status menurut beberapa ahli: 

Menurut Ralph Linton status memiliki dua arti:  

1). Dalam pengertian abstrak (berhubungan dengan individu yang 

mendudukinya), status ialah suatu posisi dalam pola tertentu. 

                                                           

1Suharso & Ana Retno Ningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet.I Semarang: Widya 

karya, 2005), h.499. 

2Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, h. 91-92. 
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2). Dilihat dari arti lainnya (tanpa dihubungkan dengan individu yang 

mendudukinya), secara sederhana status itu dapat dikatakan sebagai kumpulan hak-

hak dan kewajiban. 

Menurut Soekanto status berarti: 1) posisi dalam suatu hirarki, 2) suatu wadah 

bagi hak dan kewajiban, 3) aspek statis dari peranan, 4) prestise yang dikaitkan 

dengan suatu posisi, 5) jumlah peranan ideal dari seseorang (status; kedudukan).
3
 

Status pada dasarnya dibedakan dalam dua jenis yakni yang bersifat objektif 

dan subjektif. Jabatan sebagai direktur merupakan posisi status yang bersifat objektif 

dengan hak dan kewajiban yang terlepas dari individu. Sementara itu, yang dimaksud 

dengan status yang bersifat subjektif adalah status yang yang menunjukkan hasil dari 

penilaian orang lain, di mana sumber status yang berhubungan dengan penilaian 

orang lain tidak selamanya konsisten untuk seseorang.  

b. Macam-macam Kedudukan (status) Sosial  

Dalam berinteraksi dengan sesama manusia, status sosial dibutuhkan untuk 

mengindentifkasikan derajat seseorang dalam kelompoknya. Selain itu, Ralph Linton 

juga membagi cara mendapatkan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat 

menjadi 3 macam yaitu:  

1) Ascribed Status  

Ascribed status adalah status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam 

masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang kedudukan tersebut diperoleh 

karena kelahiran.
4
 Tipe status ini sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, 

golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya.  

                                                           

3Gustia,”Konflik Status Sosial dalam Novel Terusir Karya Hamka: Tinjauan sosiologi 

Sastra”Thesis (Padang: Fak. Ilmu Budaya Sastra Indonesia, 2016), h. 1. 

4J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 157. 
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Status seseorang yang diperoleh atas dasar keturunan atau kelahiran secara 

otomatis sudah mendapati status tertentu. Misalnya pada penelitian ini yakni 

seseorang yang memiliki gelar kebangsawanan. Seseorang yang terlahir dari orang 

tua yang bergela r bangsawan secara otomatis anak keturunannya akan memperoleh 

status sesuai dengan keturunan orang tuanya. Misalnya, seseorang yang terlahir dari 

dari orang tua yang bergelar bangsawan Karaeng maka otomatis anak keturunannya 

akan mendapatkan gelar Karaeng atau Andi. 

2) Achieved Status  

Achieved status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-

usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena kelahiran. Kedudukan ini 

bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan dari masing-masing 

orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya.
5
  Contohnya status Haji, 

untuk memperoleh status sebagai Haji seseorang akan berusaha secara maksimal agar 

bisa berangkat ke Tanah Suci dengan memenuhi persyaratan tertentu. Status yang 

diusahakan umumnya dalam bidang Ekonomi. Seseorang yang pergi berhaji harus 

memiliki kemampuan ekonomi yang cukup agar bisa melaksanakan haji. 

3) Assigned Status 

Assigned Status yakni status yang diberikan seseorang karena jasa-jasanya. 

Status tersebut diberikan langsung oleh pihak pemerintah, lembaga, badan atau 

kelompok resmi tertentu. Misalnya pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang 

dalam memperjuangkan Indonesia.  

Kedudukan seseorang dalam masyarakat sebenarnya dapat dilihat melalui 

kehidupan sehari-harinya yang merupakan ciri-ciri tertentu. Dalam sosiologi hal ini 

                                                           

5J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 157. 
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disebut status simbol. Hal ini dapat terjadi karena ciri-ciri tersebut telah menjadi 

bagian dari hidup mereka, dan sering kali telah institutinalized atau bahkan 

internalized. Simbol status tersebut tampak dalam cara berpakaian, pergaulan, 

memilih tempat tinggal, dan sebagainya.
6
 Misalnya pada Masyarakat Bugis, 

seseorang yang telah melaksanakan haji terlihat jelas dengan cara berpakaiannya. 

Seseorang yang telah melaksanakan haji pada masyarakat bugis akan memakai 

songkok haji bagi laki-laki dan memakai ciput haji bagi perempuan. Inilah salah-satu 

pembeda antara masyarakat yang sudah berhaji dan masyarakat yang belum berhaji.  

2. Sosial  

Kata Sosial berasal dari bahasa latin yaitu “Socius”, yang berarti bersama-

sama, bersatu, terikat, atau kata socio yang bermakna menyekutukan, menjadi teman, 

mengikat atau mempertemukan. Dari pengertian tersebut dua kata tersebut, maka 

sosial dapat dipahami sebagai pertemanan atau masyarakat.
7
  

Dalam banyak teori sosiologi, individu yang saling berinteraksi dengan 

individu lainnya akan membentuk sebuah komunitas atau masyarakat. Setiap individu 

memiliki ketergantungan kepada individu lainnya. Tidak ada satupun individu yang 

hidup tanpa masyarakat.
8
 

Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu melakukan hubungan sosial 

antar individu yang lain atau kelompok-kelompok tertentu karena manusia tidak 

dapat hidup secara mandiri. Kelompok-kelompok sosial merupakan kesatuan sosial 

                                                           

6J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 158. 

7Damsar & Indrayani, Pengantar Sosiologi Pedesaan (Jakarta: Kencana, 2016), h. 91. 

8M.Amin Nurdin, Eva Nugraha, dadi Darmadi, Sosiologi Al-Qur‟an, Agama, dan Masyarakat 

dalam Islam,(Jakarta: Lembaga Penelitian dan pengabdian kepaa Masyarakat LPPM UIN Syarif 

Hidayatullah: 2015), h. 101. 
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yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang hidup bersama dengan 

mengadakan hubungan timbal balik yang cukup intensif dan teratur.
9
 

Dengan kata lain, suatu kelompok individu disebut masyarakat ketika 

memiliki unsur-unsur dasar masyarakat yakni: 

1. Interaksi antar individu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara satu 

orang dengan orang lain dapat ditunjukkan dengan adanya tindakan yang saling 

berkaitan antara seseorang yang lain. 

2. Hubungan antar individu dalam masyarakat tersebut terbentuk dalam satu 

komunikasi yang saling ketegantungan. 

3. Menempati wilayah baik ukuran kecil maupun ukuran yang sangat luas. 

4. Adaptasi budaya. Kemampuan adaptasi budaya ini merupakan daya/ kekuatan 

internal masyarakat untuk meyesuaikan diri dengan lingkungan dan atau perubahan- 

perubahan sosial yang terjadi. 

5. Memiliki identitas
10

 

Dengan adanya syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa munculnya kelompok sosial juga tidak dapat sembarang 

terbentuk. Hal yang mendasari adanya kelompok sosial adalah adanya kesamaan ide, 

pandangan, maupun kesukaan atau hobi. Dengan demikian kelompok sosial akan 

mampu menciptakan perkumpulan yang mampu mempererat hubungan antar sesama.  

Berinteraksi dengan kelompok sosial juga dianggap sebagai cara manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya yaitu berada dan diterima di dalam lingkungan.  

 

 

                                                           

9J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 23. 

10Maman Sudarman, Sosiologi Kesehatan, (Jakarta, Salemba Medika, 2008), h. 24. 
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1.  Status Sosial 

a. Pengertian Status Sosial 

Status Sosial merupakan posisi seseorang dalam sistem sosial hierarki yang 

menentukan peran seseorang. Posisi sesorang dalam tingkatan sosial berbeda-beda 

biasanya ditentukan oleh gaya hidup dan pola komsumsi seseorang.  

Status sosial atau pelapisan masyarakat muncul sejak manusia mengenal adanya 

kehidupan bersama di dalam suatu organiasi sosial. Misalnya pada masyarakat-

masyarakat yang bertaraf kebudayaan sederhana, pelapisan masyarakat didasarkan 

pada perbedaan jenis kelamin, perbedaan antara pemimpin dengan yang dipimpin, 

pembagian kerja dan juga berdasarkan kekayaan. Pada masyarakat semacam ini 

biasanya pembedaan kedudukan dan peranan masih bersifat minim, karena warganya 

sedikit dan kedudukan yang di anggap tinggi juga tidak banyak baik macam maupun 

jumlahnya.
11

  

Menurut Ralph Linton status sosial merupakan sekumpulan hak dan 

kewajiban yang dipunyai seseorang di dalam bermasyarakat. Pemilik status sosial 

yang tinggi akan ditempatkan juga pada tempat yang lebih tinggi dalam struktur 

masyarakat dibandingkan dengan pemilik status sosial yang rendah.
12

 

Menurut Soerjono Soekanto, di dalam setiap masyarakat di mana pun selalu 

dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai di masyarakat 

bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status haji, status “darah biru” atau 

                                                           

11Fredian Tonny Nasdian, Sosiologi Umum,( Jakarta, Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 174-

175. 

12Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, h. 91-92. 
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keturunan dari keluarga tertentu yang terhormat, atau apapun yang bernilai 

ekonomis.
13

 

Menurut Weber, status sosial merupakan sisi yang paling terpenting bagi 

masyarakat baik kelompok maupun individu untuk mendapatkan sebuah penghargaan 

dan kehormatan serta diakuinya oleh orang lain.
14

 

Ukuran-ukuran di atas merupakan ukuran kehormatan yang menonjol sebagai 

dasar timbulnya pelapisan sosial dalam masyarakat. Seperti pada masyarakat Desa 

Tamaona, salah-satu sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat yaitu terkait status 

gelar Karaeng haji yang menjadikan seseorang yang menyandang gelar Karaeng haji 

dihormati di masyarakat. Dengan demikian, kriteria pelapisan sosial pada hakikatnya 

tergantung pada sistem nilai yang dianut oleh anggota-anggota masyarakat yang 

bersangkutan.    

b. Sifat Sistem Lapisan Masyarakat 

Secara teoritis semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi sesuai 

dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial tidaklah demikian. Pembedaan 

atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan gejala sistem sosial setiap 

masyarakat.
15

 

Sistem lapisan masyarakat dibagi menjadi dua bagian yakni: 

1) Stratifikasi Sosial Terbuka (Open Social Stratification) 

                                                           

13J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h.152. 

14Pip Jones, Pengantar Teori-teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-modern 

(Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 116. 

15Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. IVVI: Jakarta: PT RajaGrafindo, 

2014), h. 198. 
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Sistem lapisan terbuka, anggota kelompok yang satu ada kemungkinan besar 

untuk berpindah ke kelompok yang lain, artinya dapat menurun ke kelompok yang 

lebih rendah atau sebaliknya.
16

 

Dalam konteks yang lebih makro, contoh sistem stratifikasi yang terbuka 

adalah sistem kelas. Berbeda dengan sitem kasta bahwa perbedaan diterima sebagai 

suatu kawajaran, pada sistem kelas institusi dalam masyarakat mulai cenderung 

menentang perlakuan yang berbeda, dan sebagaian besar anggota kelompok yang 

didominasi biasanya juga tidak menerima kedudukan rendah yang mereka duduki 

itu.
17

 

Sistem lapisan sosial terbuka adalah sistem lapisan masyarakat dapat 

dipindahkan ke tingkatan sosial lain. Baik ketingkatan yang lebih tinggi atau ke 

tingkatan yang lebih rendah. 

2) Sistem lapisan tertutup (Close Social Stratification) 

Sistem lapisan tertutup bersifat membatasi kemungkinan pindahnya seseorang 

dari satu lapisan ke lapisan lain, baik gerakan keatas maupun kebawah. Pada 

stratifikasi tertutup kemungkinan berpindahnya seseorang anggota kelompok yang 

satu ke kelompok lainnya sangat kecil sekali karena sistem stratifikasi sosial turun 

temurun.
18

 

Sistem tertutup dapat dilihat dengan jelas dalam masyarakat India yang 

berkasta, dalam batas-batas tertentu pada masyarakat Bali, juga dijumpai di Amerika 

Serikat dimana terdapat pemisahan antara golongan kul, it putih dan golongan kulit 

                                                           

16Hartomo & Amicum Aziz, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008), h. 203. 

17J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 163. 

18Sunaryo, Sosiologi Untuk Keperawatan, (Jakarta, Bumi Medika, 2015), h. 200. 
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berwarna khususnya Negro dikenal dengan istilah segrega tion atau sistem apartheid 

di Afrika Selatan. 

Jadi, untuk mengetahui seseorang termasuk kasta yang mana, maka dapat 

dilihat dari pemberian nama. Pada kasta Brahmana biasanya nama seseorang 

memakai gelar Ida Bagus. Sama halnya dengan kasta orang Bugis yang biasa 

memakai gelar Karaeng atau Andi.  

c. Unsur-unsur Lapisan Masyarakat 

Dalam teori sosiologi, unsur-unsur sistem pelapisan sosial dalam masyarakat 

yaitu: 

1) Kedudukan (status) 

Kedudukan disamping unsur pokok dalam sistem berlapis-lapis dalam 

masyarakat, juga mempunyai arti yang sangat penting bagi sistem sosial masyarakat. 

Status menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu 

kedudukan sering diartikan sebagai tempat seseorang dalam suatu pola atau 

kelompok sosial, maka seseorang dapat pula mempunyai beberapa kedudukan 

sekaligus. Hal ini, disebabkan seseorang biasanya ikut dalam beberapa pola 

kehidupan atau menjadi anggota dalam berbagai kelompok sosial.
19

 

Status pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni yang bersifat 

objektif dan subjektif. Jabatan sebagai direktur merupakan posisi status yang bersifat 

objektif dengan hak dan kewajiban yang terlepas dari individu. Sementara itu, yang 

dimaksud status yang bersifat subjektif adalah status yang menunjukkan hasil dan 

penilian orang lain, dimana sumber status yang berhubungan dengan penilaian orang 

lain tidak selamanya konsisten untuk seseorang. 

                                                           

19 J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 156. 
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Kedudukan, apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, hanyalah 

merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Namun, karena hak dan kewajiban itu 

hanya dapat terlaksana melalui perantara individu, maka sulit untuk 

memisahkannya.
20

 

2) Peran  

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya, 

Seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran.
21

 

Menurut Ralph Linton, peran adalah proses pelaksanaan semua hak dan 

kewajiban seseorang yang memiliki status sosial dalam kehidupan bermasyarakatnya. 

Dalam terciptanya kehidupan bermasyarakat, status dan peran tidak dapat terpisahkan 

dan saling bergantung satu sama lain. Status seseorang tidak akan tercipta apabila 

tidak ada peran didalamnya, begitupun sebaliknya.
22

 

Dengan demikian, peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari 

seseorang yang menduduki status sosial tertentu dalam masyarakat. Peran sosial 

seseorang dalam masyarakat sangat ditentukan oleh status sosial yang dimilikinya. 

Jika status sosial seseorang tinggi maka akan semakin tinggi pula peran sosialnya 

dalam masyarakat begitupun sebaliknya. Peran sosial dianggap sangat penting karena 

mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat berdasarkan norma yang berlaku 

dalam masyarakat tersebut.  

 

                                                           

20J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 157. 

21J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 158-161. 

22Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 212. 
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d. Pembagian Kelas Sosial atau Golongan Sosial 

Dalam masyarakat yang makin modern, perbedaan strata yang terbentuk dan 

berkembang di masyarakat umumnya tidak lagi atas dasar hal-hal yang bersifat 

kodrati, seperti perbedaan jenis kelamin atau usia. Akan tetapi, determinan stratifikasi 

sosial menjadi makin kompleks dan tidak lagi bersifat given. Secara umum, 

determinan yang menurut para ahli banyak berpengaruh dalam pembentukan 

stratifikasi sosial di masyarakat yang makin modern adalah: dimensi ekonomi (kelas-

kelas sosial), sosial (status sosial) dan politik (penguasa dan yang dikuasai). Seperti 

yang dikatakan Jeffris dan Ransford, di dalam masyarakat pada dasarnya bisa 

dibedakan menajadi tiga macam stratifikasi sosial yaitu: 

1) Berdasarkan Status Ekonomi 

Indikator yang dipergunakan untuk membagi pelapisan atas dasar dimensi 

ekonomi relatif bermacam-macam. Dalam masyarakat dimasa lalu, kekayaan dalam 

beberapa bentuk, seperti tanah, umumnya lebih berharga ketimbang kekayaan dalam 

bentuk lain, seperti uang. Dan warisan kekayaan yang diperoleh dari kegiatan 

perdagangan atau bisnis.
23

 

Status ekonomi ini sangat menonjol dan hampir dibutuhkan oleh kelompok 

masyarakat. Apa jadinya jika manusia hidup tanpa adanya ekonomi/ pekerjaan yang 

menghasilkan sebuah materi/ uang. Adanya pekerjaan dapat digunakan untuk 

kelangsungan hidup manusia kedepan. Perbedaan   sosial pada kelas sosial ekonomi 

ini didasarkan pada penghasilan dan kekayaan materi.
24

  

                                                           

23J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 171. 

24Binti Maunah, Sosiologi Pendidikan, (Yoygakarta, Kalimedia, 2016), h. 79. 
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Jadi, seseorang yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi akan 

menduduki kelas sosial yang tinggi pula. Orang yang sejahtera identik dengan orang 

kaya. Kriteria orang kaya juga memiliki perbedaan yang begitu jelas baik antar 

wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Contoh kriteria orang kaya diwilayah 

pedesaan seperti orang yang telah berangkat haji, orang yang telah berangkat haji 

dipandang sebagai orang yang memiliki ekonomi yang tinggi karena untuk 

melaksanakan Ibadah haji harus memiliki biaya yang cukup banyak. Hal itulah 

mengapa di Desa Tamaona Kecamatan Kindang orang yang telah berhaji memiliki 

status sosial yang tinggi di masyarakat. 

2) Berdasarkan Status Sosial 

Menurut Max Weber, manusia dikelompokkan dalam kelompok-kelompok 

status dasar ukuran kehormatan. Kelompok status ini didefiniskan Weber sebagai 

kelompok yang anggotanya memilikinya gaya hidup tertentu dan mempunyai tingkat 

penghargaan sosial dan kehormatan sosial tertentu pula.
25

 

Pada hakikatnya status sosial mengacu kepada urutan atau tatanan yang 

hirerarkis seperti tinggi vs. rendah, unggul vs. biasa, kaum vs. rakyat jelata selalu 

tercakup dalam lapisan status sosial. Dan perbedan itu juga mencerminkan pola 

masyarakat (social structure), masyarakat mengatur kedudukan dan peranan pelaku 

sosial dengan pola-pola tersebut. 

Manusia merupakan ukuran bagi sejarahnya (antroposentris), banyak tradisi 

yang mempengaruhi jalan pemikiran manusia seperti sumbangan Yunani, Islam 

(teosentris), tradisi humanistic, sampai kepada piagam-piagam mengenai hak-hak 

                                                           

25Ponirin dan Lukitaningsih, Sosiologi, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), h. 151. 
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asasi manusia dalam kelayakan martabat, nilai pribadinya, dan persamaan hak dalam 

kelayakan martabat, nilai pribadinya, dan persamaan hak dalam mengusahakan 

kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik, dan kebebasan yang luas. 

Dalam bentuk sederhana, status sosial atas dasar ini membagi masyarakat 

kedalam dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang disegani atau terhormat dan 

kelompok masyarakat biasa. Kelompok masyarakat yang terhormat ini, mereka 

biasanya selalu menekankan arti penting akar sejarah yang dijadikan dasar untuk 

membenarkan kenapa mereka pantas memiliki kedudukan istimewa di masyarakat.
26

  

Pada Masyarakat Sulawesi Selatan terdapat gelar Karaeng/ Andi. Gelar ini 

dipakai bagi Masyarakat keturunan darah biru atau bangsawan yang merupakan 

posisi terhormat dalam kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang keturunan 

bangsawan yang menduduki posisi terhormat biasanya memiliki gaya hidup yang 

berbeda. Misalnya dilingkungan kelompok bangsawan yang “berdarah biru” lazimnya 

menganggap hal yang menyimpang bila ada salah satu anggota keluarganya yang 

menikah dengan orang biasa. Kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam 

penghormatan dan status sosialnya. Misalnya, seorang anggota masyarakat dipandang 

terhormat karena memiliki status sosial yang tinggi, dan seorang anggota masyarakat 

dipandang rendah karena memiliki status sosial yang rendah.  

Allah swt. menciptakan perbedaan diantara manusia adalah agar manusia bisa 

saling mengenal satu sama lainnya, Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt. 

memiliki derajat yang sama dihadapanNya terkecuali tingkat ketakwaannya. 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Al-Hujarat/49: 13 sebagai berikut: 

                                                           
26J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan,  h. 175-176. 
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كَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْ باً كَ قػَبَآئِلَ لتِػَعَا رَفوْ اِفَّ اكَْرَ مَكُمْ عِندَ ياَاَيػُهَا النَّسُ انَِّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذكََرٍ كَّانُػْثَى 
  رٌ اللَّوِ اتَػْقَكُمْ اِفَّ اللَّوَ عَلِيْمٌ خَبِيػْ 

Terjemahannya:  
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar  kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia 
diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah 
Maha Mengetahui, Maha teliti.

27 
 

Setelah memberi petunjuk tata krama pergaulan dengan sesama Muslim, ayat 

di atas beralih kepada uraian tentang prinsip dasar hubungan antara manusia. Karena 

itu ayat tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang 

beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah swt. berfirman: Hai manusia, 

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan yakni 

Adam dan Hawwa‟, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur 

perempuan) serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal yang mengantar kamu untuk bantu-membantu serta 

saling melengkapi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah 

yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha mengenal sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, walau 

detak detak jantung dan niat seseorang.
28

 

Penggalan ayat diatas sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia 

derajat kemanusiannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku 

                                                           

27Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 

2015), h.514.  

28M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002. h. 260. 
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dengan lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan 

seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut 

oleh penggalan terakhir ayat ini yakni “Sesungguhnya yang paling mulia diantara 

kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa”. Karena itu berusahalah untuk 

meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah swt. 

3) Berdasarkan Status Politik 

Indikator yang dipergunakan untuk memilah masyarakat atas dasar dimensi 

politik adalah distribusi kekuasaan. Kekuasaan berbeda dengan kewenangan. 

Seseorang yang berkuasa tidak selalu memiliki kewenangan atau menduduki jabatan 

formal. Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

individu-individu lain mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif. 29 

Jadi kekuasaan di sini dalam arti hubungan yang mengandung otoritas 

mempengaruhi kekuasaan politik, baik dalam bentuk negara maupun komunitas-

komunitas kecil. 

e. Perspektif Tentang Status Sosial 

Ada 3 perspektif tentang status sosial yaitu: 

1) Perbedaan Asumsi Dasar 

Para penganut pendekatan fungsional biasanya akan menjawab bahwa status 

sosial atau pelapisan sosial adalah sesuatu yang diperlukan demi kelangsungan 

sistem. Sedangkan penganut pendekatan konflik akan menjawab sebaliknya dan 

menyatakan bahwa timbulnya pelapisan sosial sesungguhnya hanyalah ulah 

                                                           
29J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan,h. 174-175. 
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kelompok-kelompok elite masyarakat yang berkuasa untuk mempertahankan 

dominasinya.
30

  

Oleh karena itu, jawaban kedua pendekatan ini wajar bertolak belakang 

karena keduanya memiliki asumsi dan pandangan yang memang berbeda. Pendekatan 

fungsionalis bertumpu pada tradisi tradisional yang memandang bahwa status sosial 

penting untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan 

pihak pendekatan konflik ini memandang bahwa dibalik alasan pelapisan sosial itu 

dibutuhkan bagi kelangsungan sistem sosial sebenarnya merupakan kamuflase dari 

kebutuhan-kebutuhan untuk memperoleh barang dan jasa yang bernilai dan langka. 

2) Pendekatan Fungsional  

Pelopor pendekatan funsionalis adalah Kingsley Davis dan Wibert Moore. 

Menurut kedua pakar ini status sosial dibutuhkan untuk kelangsungan hidup 

masyarakat yang membutuhkan berbagai macam jenis pekerjaan. Tanpa adanya status 

sosial, masyarakat tidak akan terangsang untuk menekuni pekerjaan-pekerjaan sulit 

atau pekerjan-pekerjaan yang membutuhkan proses belajar yang lama dan mahal.
31

 

Status sosial bagi pendekatan fungsional merupakan suatu “keperluan” 

keperlun tersebut muncul dari kebutuhan masyarakat untuk menempatkan orang-

orang kedalam posisi-posisi yang membentuk struktur sosial, dan kemudian 

mendorong mereka agar menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan posisi 

tersebut.  

Sekurang-kurangnya ada hal yang harus dilakukan masyarakat agar 

stratifikasi sosial dapat berfungsi optimal: 

                                                           

30J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 163. 
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1. Masyarakat harus menanamkan keinginan untuk mengisi posisi-posisi 

tertentu pada individu-individu yang sesuai untuk itu. 

2. Setelah orang-orang merasa pada posisi-posisi itu, masyarakat harus 

menanamkan keinginan untuk menjalankan peranan yang sesuai dengan 

posisi tersebut.
32

 

Davis dan Moore lebih lebih lanjut menyatakan agar kelangsungan hidup 

masyarakat bisa berfungsi normal, oleh sebab itu diperlukan imbalan besar bagi 

orang-orag kelas sosial atas guna marangsang mereka agar mau menerima 

tanggungjawab dan mengikuti latihan pendidikan yang dibutuhkan bagi kedudukan 

penting. Semakin penting status yang ditempati dan semakin sedikit jumlah 

masyarakat yang akan mengisinya, maka semakin besar pula imbalan yang diberikan 

masyarakat. Tanpa imbalan yang memadai kecil kemungkinan anggota masyarakat 

bersedia menjalani peran sesuai dengan harapan masyarakat (role expectation).
33

 

 Didalam semua masyarakat, posisi yang memperoleh imbalan tinggi pada 

umumnya terdiri dari posisi yang: 

1. Secara fungsional bersifat sangat penting (permintaan), dan 

2. Diduduki oleh orang yang paling berbakat atau paling memenuhi syarat 

(penawaran). 

Satu hal yang perlu dicatat bahwa tidak selalu posisi yang penting itu akan 

memperoleh imbalan yang tinggi karena disisi lain penentuan besar imbalan 

sebenarnya juga dipengaruhi oleh mudah tidaknya sebuah kedudukan atau posisi itu 

diisi oleh anggota masyarakat. Pekerjaan sebagai petani misalnya diakui oleh semua 

                                                           

32J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h.165. 

33J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h.165. 
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orang penting dalam menyediakan kebutuhan pangan penduduk. Namun, karena 

untuk menjadi petani tidak dibutuhkan persyaratan yang terlalu rumit dan banyak 

orang dengan mudah bisa mengisinya, maka posisi petani ini tidak diberi imbalan 

yang besar. 

Dengan demikian, pendekatan fungsional mencakup pengertian bahwa pelapisan 

sosial itu perlu ada agar masyarakat berfungsi, bahwa berbagai lapisan dalam 

masyarakat bergerak bersama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyrakat 

yang ada. 

3) Pendekatan Konflik 

Pendekatan Konflik memiliki asumsi yang berhadapan secara diametral dengan 

pendekatan Davis Moore. Dengan dipelopori oleh Karl Marx, pendekatan konflik 

berpandangan bahwa bukan kegunaan fungsional yang menciptakan status sosial, 

melainkan dominasi kekuasaan. Bagi penganut pendekatan konflik, pemberian 

kesempatan yang tidak sama dan semua bentuk deskriminasi dinilai menghambat 

orang-orang dari strata rendah untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka 

semaksimal mungkin.
34

 

Menurut pendekatan konflik, adanya pelapisan sosial bukan dipandang sebagai 

hasil kesepakatan karena semua anggota masyarakat menyetujui dan membutuhkan 

hal itu tetapi lebih dikarenakan anggota masyarakat terpaksa harus menerima adanya 

perbedaan itu sebab mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentangnya.  
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27 
 

 
 

B. Tinjaun Umum Karaeng Haji 

1. Karaeng  

a. Pengertian Karaeng 

Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Ciri utama dari kelompok etnik ini 

adalah bahasa dan adat istiadat. Pendatang Melayu dan Minangkabau yang merantau 

ke Sulawesi sejak abad ke-15 sebagai tenaga administrasi dan pedagang kerajaan 

Gowa dan telah terakulturasi, dikategorikan pula sebagai orang Bugis.
35

 

Orang bugis zaman dahulu menganggap nenek moyang mereka adalah pribumi 

yang telah didatangi titisan langsung dari “dunia atas” yang “turun” (manurung) atau 

dari “dunia bawah” yang “naik” (tompo) untuk membawa norma dan aturan sosial ke 

bumi.
36

 

Menurut beberapa pendapat, Andi/ Karaeng merupakan gelar kebangsawanan 

yang diturunkan berdasarkan garis keturunan. Setelah Bugis mendapatkan 

kemerdekaannya dari masyarakat Gowa, mereka yang merupakan keturunan dari 

campuran dari beberapa garis keturunan mendapatkan gelar ini. Bangsawan dalam 

kamus ilmiah populer diartikan sebagai Nigrat. Bangsawan merupakan salah satu 

produk dari struktur sosial yang mengelompokkan masyarakat dalam kelas penguasa 

dan rakyat. Adapun yang dimaksud bangsawan dalam penelitian ini adalah asli dari 

keturunan Karaeng masyarakat Bugis. 

                                                           

35Juma Darmapoetra, Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur, (Makassar, Arus Timur, 

2014), h.6. 

36Christian Pelras, The Bugis, (Oxford: Blackwell publisher‟s 1999), diterjemahkan dengan 

judul Manusia Bugis, (Jakarta: Forum Jakarta-Paris, 2006), h. 52 
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Gelar keturunan adalah gelar yang diberikan berdasarkan hubungan darah, 

yaitu dari orang tua kepada anak, cucu kemudian cicit hingga generasi dibawahnya. 

Gelar kebangsawanan yang termasuk gelar keturunan adalah gelar yang diberikan 

seorang Karaeng kepada anaknya. Dalam budaya Bugis, yang menjelaskan bahwa 

yang berhak memakai gelar Karaeng adalah seorang yang ayahnya seorang Karaeng, 

jadi kalau hanya ibunya yang bergelar Karaeng sedangkan ayahnya hanyalah daeng 

atau masyarakat biasa maka tidaklah berhak memakai gelar Karaeng/Andi karena itu 

sebenarnya melanggar adat. 

Menurut Weber, manusia dikelompokkan dalam kelompok-kelompok status 

atas dasar ukuran kehormatan. Kelompok status ini, didefenisikan Weber sebagai 

kelompok yang anggotanya memiliki gaya hidup tertentu dan mempunyai tingkat 

penghargaan sosial dan kehormatan sosial tertentu pula.
37

 Status ini membagi 

masyarakat kedalam dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang disegani atau 

terhormat dan kelompok masyarakat biasa. Kelompok masyarakat terhormat ini, 

mereka selalu menekankan arti penting akar sejarah yang dijadikan dasar untuk 

membenarkan kenapa mereka pantas memiliki kedudukan yang istimewa di 

masyarakat. 

Dalam sejarah menurut Friedericy dulu ada tiga lapisan pokok Bangsawan, 

ialah:
38

  

                                                           
37J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 175. 

38Basir, “Peran Politik “Karaeng” Pada Pemilu di Desa Kindang Kecamatan Kindang 

Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik, 2017), h. 5. 
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1. Ana arung (ana Karaeng dalam bahasa Makassar) ialah lapisan kaum kerabat 

raja-raja. Adapun gelar gelar ana‟ arung ialah; Karaengta, Andi dan Daeng. 

Golongan anak arung (bangsawan terdiri dari) : 

a. Ana‟mattola-sengngempali, anak pengganti Raja, tidak pernah menurun derajat 

kebangsawanannya baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibunya. 

b. Ana‟ mottola-mangenre‟, yaitu anak pengganti Raja, anak yang derajat 

kebangsawanannya sedikit lebih rendah dari ana‟mottoala sengngempali. 

c. Ana‟ samaraja 

d. Ana‟ sangaji 

e. Ana‟ rajeng, terdiri dari: Rajeng-massalangka, Rajeng-lebbi, Rajeng-matasa, 

Rajeng-malolo 

f. Ana‟ saw.i 

g. Ana‟ cera‟ terdiri dari Ana‟ cera‟ matasa, cera‟ seddi, cera‟ dua, cera tellu.
39

 

2. To Maradeka (Tu-Mara-deka dalam bahasa Makassar)/ (tubaji) ialah lapisan 

orang yang merdeka yang merupakan sebagian besar dari rakyat Sulawesi selatan. 

Terdiri dari: 

a. Tau deceng (to deceng), yakni golongan orang baik-baik, sesungguhnyan 

berasal dari golongan ana‟ arung (bangsawan) namun derajat kebangsawanannya 

yang terus menurun atau merosot hingga menjadi Malawi (tidak kental) sehingga 

pada akhirnya mencapai suatu titik tingkatan atau derajat dimana tidak dapat 

digolongkan sebagai ana karung tetapi sebagai tau deceng. 

b. Tau sama, yakni golongan orang kebanyakan yang bebas dan merdeka.
40

 

                                                           

39Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, h. 68. 

40Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, h.68-69. 
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3. Ata‟ ialah lapisan orang budak dia orang-orang yang melanggar pantangan 

adat. Terdiri dari:  

a. Ata-mana, yakni budak atau hamba sahaya warisan atau diwariskan. 

b. Ata-mabuang, yakni golongan budak hamba sahaya yang dijatuhi hukum atau 

karena kalah perang. 

Kelompok Ana arung dalam masyarakat dibagi menjadi dua yakni kelompok 

yang terdiri atas anggota keluarga raja dari dari Gowa dan kelompok yang terdiri atas 

bukan keturunan raja. Kelompok ini kembali dibagi ke dalam keturunan bangsawan 

tinggi dan rendah, dan dipisahkan lagi pada bangsawan tinggi dan rendah, dan 

dipisahkan lagi pada bangsawan lapisan bawah dan terbawah. Keturunan raja, 

kelompok kerabat raja, ana‟ ti‟no atau anak yang merupakan keturunan asli dari raja, 

kelompok ana‟-sipuwe atau anak yang berdarah setengah bangsawan, kelompok 

ana‟-cera‟ atau kelompok ana‟ Karaengsala atau bukan anak raja yang benar-

benar.
41

 Dengan demikian seseorang dapat menempati kedudukan status sosial yang 

lebih tinggi yang diperoleh keturunan biologis atau keturunan. 

b. Struktur Sosial Masyarakat Bugis 

Menurut Mattulada struktur masyarakat Bugis tampaknya mengikuti 

pandangan tradisional yang berkembang dikalangan mereka bahwa asal-usul manusia 

Bugis berasal dari tiga alam yang berbeda. Ketiga sumber yang menjadi asal-usul 

manusia Bugis adalah langit sebagai representasi dunia atas (botinglangi), bumi 

sebagai representasi dunia (ale-kawa) dan uluriu sebagai representasi dunia bawah 

(paratiwi). Berdasarkan hal asal-usul manusia inilah maka dikalangan masyarakat 

                                                           
41Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.64. 
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terdapat lapisan-lapisan sosial sebgai konsekuensi dari pandangan tradisional 

mengenai asal-usul manusia tersebut.
42

 

Dalam Sistem sosial orang Bugis, ada hal penting yang sangat memegang 

peranan yaitu peran status sosial. Masyarakat Bugis dikenal sebagai masyarakat yang 

kompleks yang terdiri dari berbagai jenis tingkatan masyarakat. Hal ini menekankan 

bahwa status sosial adalah faktor penentu dalam kehidupan masyarakat Bugis. Ini 

juga berhubungan dengan konsep hirarki dan „prendence‟ yang dapat digunakan 

untuk melihat hirarki yaitu dengan mempelajari asal-usul seseorang seperti 

hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan juga dengan mempelajari 

status sosial seseorang.
43

 

Fredericy dalam disertasinya menggambarkan pelapisan sosial masyarakat 

Bugis pada periode Lontarak dengan mengambil sampel pada masyarakat Gowa, 

Bone dan Wajo. Secara umum masyarakat terbagi atas kaum bangsawan atau 

berdarah biru dan orang kebanyakan atau masyarakat biasa.
44

 Dalam masyarakat 

Bugis, sistem ini dapat dilihat dengan melihat status sosial. Orang Bugis biasa 

menyebutnya dengan onrong yang berarti tempat atau derajat.  

2. Haji 

a. Pengertian Haji 

Kata Haji mempunyai beberapa makna, secara arti kata, lafadz haji berasal 

dari bahasa Arab berarti “bersengaja”.
45

 Menurut bahasa artinya (bertujuan atau 

                                                           

42Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, h.49. 

43Murni Mahmud, Bahasa dan Gender Dalam Masyarakat Bugis, (Makassar: Refleksi 

Pustaka, 2009), h. 34. 

44Supartiningsih, Konsep ajjoareng-Joa‟ Dalam Tatanan Sosial Masyarakat Bugis (Perspektif 

Filsafat Sosial), Jurnal Filsafat Vol. 20, no. 3 (2010): h. 233.  

45Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana, 2003), h. 59. 
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berkeinginan). Adapun menurut syariat adalah bertujuan pada Baitul haram untuk 

melakukan suatu perbuatan (Ibadah) khusus pada tempat dan waktu yang khusus 

(yang ditentukan waktunya).
46

 Jadi, haji merupakan Ibadah yang mempunyai waktu 

khusus untuk melaksanakannya dengan melakukan berbagai Ibadah tertentu seperti 

Tawaf, Wukuf, Sai, Mabit dan Tahallul dengan niat Ibadah. 

b. Dasar Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji  

Menurut Jumhur Ulama, Ibadah haji diwajibkan bagi umat Islam Pada tahun 

ke-6 Hijriah.
47

 Mengerjakan Ibadah haji hukumnya wajib ai‟n bagi orang yang telah 

memenuhi syarat-syarat wajib berhaji.
48

 Sebagaimana firman Allah swt dalam QS.Ali 

imran/3: 97: 

الْبػَيْتِ مَنِ اسْتَطاَ عَ الِيَْوِ سَبيِْلاَ ج  كَللَِوِ عَلَى النَّا سِ حِ   

Terjemahnya: 

“…dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan Ibadah haji 

ke Baitullah, yaitu (bagi) orang  yang sanggup mengadakan perjalanan ke 

sana”.
49

 

َالنهس ( ل ى  ه َع  الله   Wa lillahi „ala an-nas. Sungguh teliti redaksi ayat ini. Mengerjakan haji )و 

adalah kewajiban manusia. Demikian semua manusia dipanggil kesana. Tetapi Allah 

Maha Bijaksana. Segera setelah menjelaskan kewajiban itu atas semua manusia, 

Yang Maha Bijaksana itu mengecualikan sebagian mereka dengan Firman-Nya: Bagi 

                                                           

46Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2006), h. 2. 

47Gus Arifin, Peta Perjalanan haji dan Umrah (Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2013), h. 
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48 Tabrani Rusyan, Disiplin Berhaji Menuju Haji Mabrur, h. 26. 

49Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 

2015), h. 62. 
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yang sanggup mengadakan perjalanan kesana. Ini berarti yang tidak sanggup Allah 

memafkan mereka. Tuhan memaklumi keadaan mereka.
50

 Bagaimana dengan yang 

telah memenuhi syarat wajib melaksanakan haji, yakni sehat jasmani dan ruhani, 

memiliki kemampuan materi berupa biaya perjalanan dan selama perjalanan, serta 

biaya hidup untuk keluarga yang ditinggal, jalan menuju ke sana dan kembali pun 

aman, tidak ada perang tidak juga wabah penyakit? Mereka pastilah berdosa. Mereka 

berdosa karena menolak panggilan Allah swt. Itulah yang ditunjuk oleh firman-Nya: 

 wa man kafara: dan barang siapa kafir maka Allah Maha Kaya, tidak butuh  )وهنَكفر(َ

kepada seluruh alam. Memang ulama berbeda pendapat apakah pelaksanaannya harus pada 

tahun terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan sejumlah 

ulama lain atau dapat ditangguhkan ketahun-tahun berikut sebagaimana pendapat Imam 

Syafi‟i, Malik dan mayoritas ulama. Karena kewajiban haji ditetapkan Allah jauh sebelum 

beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Memang sebelum adanya kewajiban ini yakni ketika 

beliau berada di Mekah beliau pernah dua kali melaksanakan Ibadah haji, tetapi ketika itu, 

bukan berdasarkan perintah Allah yang tegas mewajibkannya tetapi mengikuti ajaran Nabi 

Ibrahim as. dan sebagai pendekatan diri kepada Allah swt.  

Perlu dicatat menyangkut firman-Nya: siapa yang kafir bahwa kufur dalam 

penggunaan al-Qur‟an mempunyai aneka makna. Antara lain dalam arti durhaka, 

kikir tidak mensyukuri nikmat dan tidak percaya pada ajaran Islam. Ketiga makna 

ayat ini dapat dicakup oleh kata kufur pada ayat diatas, tinggal melihat sikap dan 

perilaku yang enggan memenuhi kewajiban ini. Apabila dia tidak mengakui 

kewajiban tersebut maka dia kafir dalam arti tidak percaya pada ajaran Islam, tetapi 

                                                           

50M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, h. 163 
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bila dia mengakui kewajiban itu, tetapi enggan melaksanakannya maka dia durhaka, 

dan bila dia mencari dalih untuk menunda-nundanya maka dia adalah seorang yang 

tidak mensyukuri nikmat Allah dalam arti mengkufurinya.
51

 

c. Syarat sah haji 

Syarat sah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum 

melaksanakan Ibadah haji. Yaitu: 

1. Islam 
2. Baligh 
3. Berakal Sehat 
4. Merdeka  
5. Mampu (istita‟ah)

52
 

Pada syarat kelima, mampu yang dimaksud adalah mampu dalam hal 

ekonomi, mampu dalam hal fisik, minimal kondisi kesehatannya prima karena 

pelaksanaan ibadah haji membutuhkan kempuan fisik yang kuat. 

d. Rukun haji  

Rukun haji disebut juga  fardu haji. Dalam Ibadah haji istilah “fardu” 

dibedakan dengan “wajib”. Rukun atau fardhu,  yaitu suatu perbuatan yang apabila 

tidak dikerjakan membatalkan Ibadah haji dan ia harus menunaikan Ibadah haji lagi 

pada waktu lain, sedangkan wajib yaitu suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, tetapi 

sahnya haji tidak bergantung kepadanya, dan boleh diganti dengan dam (denda) 

apabila perbuatan itu tidak dilaksanakan.
53

 

Amalan-amalan yang termasuk rukun atau fardhu haji adalah sebagai berikut. 

a. Ihram, yaitu berpakaian ihram dan berniat ihram serta haji. 
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169. 
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b. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hadirnya seseorang 
yang berihram untuk haji sesudah matahari tergelincir yaitu pada hari 
yang ke-9 (sembilan) Ddzulhijjah. 

c. Tawaf, yaitu tawaf untuk haji (thawaf ifadah). 
d. Sa‟i, yaitu berhaji kecil antara bukit Shafa‟ dan Marwah sebanyak tujuh 

kali. 
e. Tahallul, artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya tiga helai 

untuk kepentingan ihram.2 
f. Tertib, yaitu berurutan antara semua rukun haji.

54
 

 

Rukun ibadah haji merupakan penentu sah atau tidaknya ibadah haji yang 

dilakukan. Ibadah haji yang dilaksanakan akan batal jika ada salah-satu rukun yang 

tertinggal karena rukun dalam ibadah haji tidak bisa diganti dengan denda atau hal 

semacamnya. 

 
e. Wajib Haji 

 Hal yang wajib dilakukan dan haram ditinggalkan. Namun, meninggalkannya 

tidaklah membatalkan haji, hanya berdosa dan wajib membayar tebusan sebagai 

penutup kekurangan karena telah meninggalkan kewajiban. Sehubungan dengan hal 

itu, perlu adanya syarat-syarat tertentu. Adapun syarat wajib haji adalah sebagai 

berikut.
55

 

a. Islam, karena haji merupakan Ibadah yang disyari‟atkan bagi orang Islam. 
b. Baligh, anak-anak tidak wajib haji. 
c. Berakal, tidak wajib haji atas orang gila.  
d. Merdeka, hamba sahaya tidak wajib haji. 
e. Mampu, baik fisik maupun finansial. 

 
Kewajiban haji hanya dibebankan bagi mereka yang sudah memenuhi syarat 

istita‟ah (berkemampuan). Istilah istita‟ah dapat dianalogikan sebagai kemampuan 

                                                           

54Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqani, (Jakarta: Republika 

Penerbit, 2008), h. 39-40. 

55Tabrani Rusyan, Disiplin Berhaji Menuju Haji Mabrur, h. 28. 
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fisik dan fianansial. Bisa pula diamaknai dengan kesadaran iman ataupun 

kesanggupan dalam memenuhi panggilan Allah swt.
56

 

Ada sebagian orang yang menganggap bahwa mampu itu adalah mampu 

dalam masalah harta. Padahal sesungguhnya harta bukanlah segala-galanya karena 

mempunyai harta tidak dapat menjamin seseorang dapat menunaikan Ibadah haji. 

Ada sesuatu yang tidak kalah pentingnya dari harta, yaitu iman dan takwa sebagai 

bekal uatam Ibadah haji. Masalah harta Allah yang mencukupinya. 

f. Sunah-sunah Haji 

Sunah-sunah haji merupakan sesuatu yang dituntut untuk dilakukan agar 

mendapatkan pahala, dan bagi yang meninggalkan tidak mendapat dosa. Sunah-sunah 

haji sebagai berikut: 

1) Mandi ketika akan berihram. 
2) Mengerjakan shalat sunah ihram dua rakaat. 
3) Ifrad, mendahulukan haji daripada umrah. 
4) Membaca Talbiyah, sejak ihram sampai melontar jumrah aqabah (hari nahar).

57
 

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan bagi orang-

orang yang mampu. Ibadah haji juga merupakan bentuk kegitaan mengunjungi tempat 

Allah swt. yang beragam manusia dari jenis yang berbeda datang bersama-sama 

untuk menyatakan pengabdian, penghambaan dan kerendahan hati dihadapan Allah. 

Kesucian, kebebasan dari nafsu, keterpisahan dari materi secara penuh dapat 

disaksikan disana. Mengunjungi rumah Allah (Kabah) dengan mengenakan dua helai 

pakaian sederhana, menunjukkan kemerdekaan mereka dari objek-objek material dan 

berusaha untuk melupakan segala sesuatu bahkan anak-anak, keluarga, dan tanah air 

                                                           

56Tabrani Rusyan, Disiplin Berhaji Menuju Haji Mabrur, h. 28. 

57Tabrani Rusyan, Disiplin Berhaji Menuju Haji Mabrur, h. 35- 36. 
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mereka. Selain dari sisi keagamaan dapat menyempurnakan Ibadah, haji juga menjadi 

sebuah ajang untuk menaikkan status sosial agar bisa lebih dihormati oleh 

masyarakat.  

Ibadah haji bukan hanya sekedar Ibadah semata, karena dengan Ibadah haji 

juga menaikkan status sosial dalam kehidupan masyarakat. Diantara Ibadah-Ibadah 

yang lain Ibadah hajilah yang memiliki kedudukan istimewa, karena hanya Ibadah 

haji yang memungkinkan bagi orang untuk memkai atribut atau simbol yang 

menunjukan bahwa ia telah melaksanakan Ibadah haji. Berbeda dengan Ibadah 

lainnya seperti Shalat, Puasa, dan Zakat tidak ada meninggalkan bekas simbol apapun 

bahwa ia telah melakukan Ibadah-Ibadah tersebut.
58

  

Jika dipandang dari sudut status sosial, haji memang merupakan status yang 

dapat meningkatkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Dengan adanya 

pemberian gelar “Haji” terhadap mereka yang telah menunaikan Ibadah haji membuat 

adanya pergeseran dimata masyarakat dalam memandang seseorang yang telah 

melaksanakan Haji yang akhirnya akan menimbulkan kontruksi sosial haji itu sendiri. 

3. Karaeng Haji 

Dalam teori sosiologi dinyatakan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki 

sesuatu yang dihargai, yang merupakan bibit yang dapat menimbulkan adanya sistem 

berlapis-lapis dalam masyarakat. Sementara itu juga ditegaskan bahwa dalam sistem 

sosial terdapat dua pemilahan status, pertama adalah achieved status (yang dapat 

dicapai oleh setiap orang dengan usaha-usaha yang disengaja). Kedua, ascribed status 

                                                           

58Firda, Jamaluddin Hos, dan Ambo Upe, “Makna Sosial Haji Pada Suku Bugis (Studi di 

Kelurahan Kastarib Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana), Neo Societal Vol. 4, no. 2 (2019): h. 

802-803. 
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(hanya dapat dicapai berdasarkan kelahiran).
59

 Haji dalam hal ini masuk dalam 

kategori pertama, yang terbuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapainya. 

Sedangkan gelar bangsawan Karaeng merupakan kategori kedua. 

Karaeng Haji merupakan bentuk kedudukan sosial atau status sosial yang 

terjadi dimasyarakat. Di mana masyarakat mempunyai pendangan berbeda terhadap 

seseorang yang menyandang gelar Karaeng haji. Dasar dan inti penyebab terjadinya 

kedudukan sosial adalah tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban 

diantara warga masyarakat sehingga rasa tanggung jawab sosial menipis kemudian 

disusul ketimpangan kepemilikan nilai dan harga. Akibatnya sesama anggota 

masyarakat menilai dan memilah-milah dan diakui ada perbedaan. 

Menurut ilmu sosiologi jika dikaitkan dengan gelar Karaeng haji, maka 

masyarakat akan memandang pelaksanaan Ibadah haji sebagai sesuatu yang berharga 

dan istimewa, sepanjang itu pula masyarakat akan menempatkan para haji berada 

pada lapisan yang relatif lebih tinggi.  

                                                           

59M. Zainuddin, “Haji dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan 

Masyarakat Muslim”, el Harakah Vol.15, no.2 , (2013): h. 178 
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BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, karena Metode penelitian kualitatif ini melalui observasi, wawancara 

(interview) pada informan secara langsung dan dokumentasi. Jadi data yang di 

peroleh valid dan mudah di analisa. 

Peneliti kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. 

Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang 

mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif diharapkan mampu 

menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, atau suatu organisasi 

tertentu dalam setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif, dan holistik.
1
 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Lokasi penelitian ini berada di Desa 

Tamaona kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. 

 

 

 

                                                           

1Sukidin dan Basrowi, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro (Surabaya: Insan 

Cendikia, 2002), h. 1-2 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan keilmuan manajemen haji dan 

umrah dan pendekatan sosiologi. Hal ini karena objek penelitian relevan dengan haji 

dan Umrah yakni gelar Karaeng haji dan status sosial. 

C. Sumber data penelitian  

1. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berbagai informasi dan 

keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pihak yang dijadikan 

informan penelitian. Dalam hal ini yang akan informan yang akan diwawancarai 

sebanyak 6 orang: 

a.  Pemerintah setempat dalam hal ini kepala Desa Tamaona Kecamatan Kindang 

Kabupaten Bulukumba. 

b. Tokoh Masyarakat 

c. Ustas 

d. Masyarakat yang bergelar Karaeng haji dan masyarakat yang bergelar haji 

e. Masyarakat setempat. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder yaitu telaah pustaka sebagai data pendukung data primer yang 

diperoleh dari dokumen, foto-foto, arsip-arsip, surat-surat, serta data yang memiliki 

relevansi terhadap masyarakat yang bergelar keraeng haji di Desa Tamaona 

Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Seorang peneliti harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan 

pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu 
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penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan sebagai riset pengumpulan data.
2
 Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat gejala-

gejala yang diselidiki.
3
 Dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah bertindak 

langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan 

terhadap objek penelitian yakni masyarakat pada Desa Tamaona Kecamatan Kindang 

Kabupaten Bulukumba. Termasuk yang diobservasi adalah tentang gelar Karaeng 

Haji dan Status Sosial. 

2. Wawancara   

Metode wawancara atau interview merupakan suatu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan diterima 

secara lisan pula.
4
 Pewawancara bebas menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan 

Gelar Karaeng Haji dan Status Sosial di Desa Tamaona Kecamatan Kindang 

Kabupaten Bulukumba.  

Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian atau data yang valid dan 

fokus pada permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yakni Kepala Desa, Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Agama, warga yang bergelar Karaeng Haji, warga yang bergelar 

                                                           

2Rachmat Kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Edisi I (Jakarta: Kencana, 2009), h. 93. 

3Choid Narbuko, (dkk), Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 70. 

4Nana Syoadih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek (Bandung, 

Remaja Rosdakarya, 2009), h. 22. 
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haji dan warga di Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terkait 

Gelar Karaeng Haji dan Status Sosial. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi merupakan langkah untuk mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan, baik data tertulis, gambar maupun suara. Dokumentasi menunjukkan 

suatu fakta yang telah berlangsung agar memperjelas dimana informasi itu didapat, 

informasi yang didapat telah diabadikan dalam bentuk foto-foto dengan pihak yang 

memberi informasi, serta lokasi dimana peneliti mendapat informasi.
5
 

E. Instrumen Penelitian  

Peneliti merupakan instrumen inti dalam penelitian ini. Peneliti menjelaskan 

tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang 

dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Alat-alat yang digunakan 

dalam observasi yaitu:  

1. Alat tulis menulis: buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang didapat pada saat observasi dan pedoman wawancara.  

2. Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan yaitu pada tempat 

observasi, dan alat perekam. 

 

 

 

 

                                                           

5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & D (Cet. XXV, Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 83. 
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F. Teknik Pengolahan dan  Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pla, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
6
 

Pengelolaan data atau analisis data merupakan tahap penting dan menentukan. 

Karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai 

berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. 

Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif, dimana teknik ini penulis menggunakan untuk menggambarkan, 

menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah 

penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data. 

  Teknik pengelolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu:  

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.  

2. Display Data (Data Display)  

Pada penyajian data, penulis melakukan secara deduktif, yakni menguraikan 

setiap permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara 

umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. 

3. Analisis Perbandingan (Komparatif)  

                                                           

6Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rieneka 

Cipta, 1991), hal. 102. 
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Pada teknik ini, peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan 

secara sistematis dan mendalam, lalu membandingkan satu data dengan data yang 

lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)  

Langkah selanjutnya dalam menganilis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang 

dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah 

pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-

kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara 

memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan 

kesimpulan. 
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BAB IV 

GELAR KARAENG HAJI DAN STATUS SOSIAL PADA MASAYARAKAT 

DESA TAMAONA KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Desa Tamaona 

a. Sejarah Desa Tamaona 

Tertulis/ terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang 

menghijau, diatas tanah yang datar di tumbuhi pohon dan semak yang masih lebak, 

hiduplah sekelompok  masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam 

kehidupan primitive, Desa ”TAMAONA” orang menyebutnya. Berada 15 Km 

Kearah Timur dari kearah Timur dari Kecamatan Kindang. Desa Tamaona 

merupakan pemekaran dari Desa Kindang yang dulunya hanyalah merupakan salah 

satu Desa yakni Desa Kindang. Pada tahun 1964 dimekarkan menjadi satu desa dan 

disepakati oleh para tokoh masyarakat dengan nama desa Tamaona asal kata Tinggala 

Kindang artinya Karaeng Kindang Karaen Bangkona tak terkalahkan.
1
 

Menurut sejarah perkembangan desa, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi 

yaitu:
2
 

 

 

 

 

 

                                                           

1Dokumen, Profil Desa Tamaona, Tahun 2021. 

2Dokumen, Profil Desa Tamaona, Tahun 2021. 
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Tabel 4.1 Ringkasan sejarah Desa Tamaona 

 TAHUN PERISTIWA 

1940-1960an Desa Kindang. 

 
 

1942-1945 

Tentara dari Nippong menguasai Kindang dan sekitarnya, hasil 
perkebunan dan pertanian penduduk, seperti jagung, padi, 
dirampas oleh tentara Nippong, penduduk mendapatkan 

tekanan yang luar biasa karna harta mereka dirampas secara 
paksa akibatnya kemiskinan meraja lela diwaktu itu.   

 
1959 

Gerombolan DI /TII menguasai Kindang jalan raya yang telah 
dirintis oleh masyarakat dan pemerintah digali oleh 

gerombolan agar TNI tidak bias lewat sampai di daerah 
pedalaman. Sebagian besar penduduk mengungsi kehutan. 

 
 

1967-1970 

Sesuai dengan peraturan pemerintah pusat yang menghendaki 
adanya keseragaman admistarsi pemerintahan, Kindang 

(Kr.Kindang Karaeng Bangkona akhirnya di ubah menjadi 
Desa Kindang yang bergabung dengan desa Tamaona, kepala 

desa Alimuddin Mad 

 
1970-1974 

Kepala desa Tamaona Alimuddin mad digantikan oleh  
Pemuda Keturunan Karaeng Kindang di Tamaona atas nama 

A.Butung iskandar 

1975-1980 A.Butun Iskandar digantikan oleh Abd.Muis 
1981-1985 Desa Tamaona Dipimpim oleh A.butung iskdar dan di Wakili 

Oleh Abdul Muis 

1986-1989 Abd Muis terpilih menjadi Kepala Desa Tamaona selam Dua 
Periode. 

 
1989-1992 

Desa Yang Sudah dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa 
Tamaona dan Desa , desa Oro Gading dijabat oleh 

H.Nasir,SoS 

1992-2000 Diadakan pemilihan langsung oleh masyarakat untuk menjadi 
desa defenitif maka yang terpilih adalah H.Abd Muis 

2000-2002 Masa jabatan Abd Muis berakhir maka Ridwan menjabat 
sebagai Pelaksana Tugas 

2002-2007 
2007-2013 

Abdul MUIS terpilih menjadi Kepala Desa Tamaona sejak 
tahun 2002 sampai dengan tahun 2013. 

2013-2019 BUSTAN terpilih menjadi Kepala Desa Tamaona sejak tahun 
2013 sampai dengan tahun 2019. 

2019-2020 Diadakan pemilihan langsung oleh masyarakat untuk menjadi 
desa defenitif atas nama H.a.Awaluddin, Sos, M.Si Selaku 

Camat Kindang maka yang terpilih adalah Bustan. 
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b. Letak Geografis Desa Tamaona 

Desa Tamaona merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Kindang 

Kabupaten Bulukumba. Terletak kurang lebih antara 3° 25' 40,80" LS -  3° 23' 27,24" 

LS dan 102° 8' 21,4" BT - 102° 10' 7,32" BT. Secara administratif, wilayah Desa 

Tamaona memiliki batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara   : Kecamatan Bulukumpa 

Sebelah Selatan  : Desa Oro Gading 

Sebelah Timur  :  Desa Anrang 

Sebelah Barat  :  Desa Kindang 

Luas wilayah Desa Tamaona adalah 628,330 Ha yang terdiri dari 5% berupa 

pemukiman, 65% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 30% 

berupa lahan Persawahan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Tamaona mengalami 

musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya.
3
 

Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui 

perjalanan darat kurang lebih 16  km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang masih 

berupa jalan konstruksilapen dengan kondisi rusak  mengakibatkan waktu tempuh 

menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 20 menit. Sedangkan jarak 

pusat desa dengan Ibu Kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat 

kurang lebih 15 km.  

Desa Tamaona merupakan wilayah paling potensial untuk usaha budidaya ikan air 

tawar. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem pengairan yang baik. 

Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi budidaya perikanan 

diwujudkan dengan menetapkan wilayah Desa Tamaona sebagai bagian Kawasan 

                                                           

3Dokumen, Profil Desa Tamaona, Tahun 2021. 
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Mina Politan. Berdasarkan kondisi desa ini maka akan dijabarkan permasalahan, 

potensi, hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 

yang diprogramkan untuk 6 (enam) tahun. 
4
 

c. Kondisi Demografis Desa Tamaona 

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, 

sturuktur dan perkembangannya.
5
  

1. Penduduk 

Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Tamaona adalah 3508. jiwa 

dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :  

 

Tabel 4.2 Demografi Desa Tamaona 

 

 

 

 

 

                                                           

4Dokumen, Profil Desa Tamaona, Tahun 2021. 

5Dokumen, Profil Desa Tamaona, Tahun 2021. 

Jenis 
Kelamin  

Dusun Ulu 
Galung 

Dusun 
Campaga 

Dusun Loka 
Dusun 

Karambu 
Jumlah 

(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e) = (a) + 
(b) + (c) 

Laki-laki  519 Jiwa  455 Jiwa  376 Jiwa  347 Jiwa  1697 Jiwa 

Perempuan  530 Jiwa  396 Jiwa  377 Jiwa  322 Jiwa  1811 Jiwa 

Jumlah Jiwa  1049 Jiwa  851 Jiwa  753 Jiwa  669 Jiwa  3508 Jiwa 

Jumlah KK  302 KK  235 KK  216 KK  196 KK 949 KK 



49 
 

 
 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

Kelompok Umur 
 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

0 – 5 th 77 52 129 

5 - 9 th 49 57 106 

10 - 14 th 56 63 119 

15 - 19 th 75 57 132 

20 - 24 th 48 50 98 

25 - 29 th 48 64 112 

30 - 34   th 74 75 149 

35 - 39 th 58 53 111 

40 – 44 th 43 48 91 

45 – 49 th 47 57 104 

50 – 54 th 31 32 53 

55 – 59 21 31 52 

60 > 52 49 101 

Total               679 688 1.537 

  

  

     2. Sumber Daya Desa 

         a. Sumber Daya Alam 

Desa Tamaona merupakan desa dengan hamparan saw.ah dan perkebunan 

yang cukup luas, sehingga terdapat beberapa sumber daya alam di dalamnya. Adapun 

sumber daya alam yang ada di desa Tamaona, yaitu pada bidang pertanian berupa 

padi dan juga jagung. Sedangkan di bidang perkebunan Desa Tamaona memiliki 

tanaman cengkeh dan merica yang menjadi komoditas utama.
6
 

 

 

                                                           

6Dokumen, Profil Desa Tamaona, Tahun 2021. 
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       b. Sumber Daya Manusia 

Tabel 4.4 Sumber Daya Manusia 

No.  Uraian  Jumlah  Satuan  Keterangan  

A.  Tingkat Pendidikan     

 
 
 
 
 

1.  Belum sekolah  48 Jiwa  

2.  SD / sederajat  641 Jiwa  

3.  SMP / sederajat  210 Jiwa  

4.  SMA / sederajat  362 Jiwa  

5.  Diploma / Sarjana  172 Jiwa  

 

c. Nama-nama warga Desa Tamaona yang bergelar Karaeng Haji 

4.6 Daftar Nama warga Desa Tamaona yang bergelar Karaeng haji 

No. Nama Karaeng Haji 

1.  Hj. Andi Juhra 

2.  Hj. Andi Tina 

3.  H. Andi Guntur 

4.  Hj. Andi Nurbaya 
 

5.  Hj. Andi Nur Intang 
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3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tamaona 

 

 

 

 

  

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Visi Misi Desa Tamaona Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba 

a. Visi 

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa 

Tamaona dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka 

visi desa Tamaona tahun 2021-2026 sebagai berikut 

“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan menuju Desa 

Tamaona yang sejahtera, adil, makmur dan religius”
7
 

 

                                                           

7Dokumen, Profil Desa Tamaona, Tahun 2021 

KEPALA 

DUSUN 

Galung 

Lohe 

Edianto 

KEPALA 

DUSUN 
Karangbulotong              

Adianto 

KEPALA DESA 

TAMAONA 

BUSTAN 

BPD 

KASI 

PEMERINTAHAN  
A. DARWANSYAH 

KASI 
KESEJATRAAN 

 

ISRAK 

SEKRETARISDESA 

JUNAEDA, S.Pd 
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b. Misi 

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat suatu 

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi desa dapat 

tercapai. Pernyataan visi ini  dijabarkan ke dalam misi agar dapat 

dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam 

penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan 

potensi dan kebutuhan Desa Tamaona. Sebagaimana proses yang dilakukan maka 

misi Desa Tamaona adalah : 

1. Melaksanakan pemerintahan yang melayani dan mengayomi masyarakat. 

2. Melakasanakan pemerintahan yang bersih ,bebas dari korupsi, kolosi dan 

nevotisme serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya 

3. Melaksanakan pemerintahan yang baik yaitu yang terbuka, efektif, efisien, 

akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Menumbuhkembangkan mutu kesejarhteraan masyarakat untuk mencapai 

taraf hidup yang lebih baik melalui peningkatan perokonomian dengan 

mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDA) atau potensi 

Desa Tamaona. 

5. Membangun mental spiritual bagi seluruh birokrasi dan masyarakat, untuk 

mewujudkan Desa Tamaona yang religius dan bertamartabat melalui 

peningkatan mutu lembaga pendidikan keagamaan yang ada. 

6. Mengelola sektor pertanian yang handal, proporsional dan profesional yang 

di selenggarakan dari, Oleh dan Untuk Masyarakat Desa Tamaona.
8
 

 

                                                           

8Dokumen, Profil Desa Tamaona, Tahun 2021 
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5. Strategi Pembangunan Desa 

Strategi pembangunan Desa Tamaona antara lain sebagai berikut: 

1. Menciptakan lapangan pekerjaan 

2. Memperbanyak pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat 

3. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang adil, religius, makmur dan sejahtera. 

4. Pengembangan kapasitas perangkat Desa sebagai pusat layanan 

5. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan terbuka. 

6. Pengembangan potensi Desa dan ekonomi kerakyatan. 

7. Meningkatkan kualitas hasil pertanian melalui pengembangan kapasitas 

kelompok tani. 

8. Mengotimalkan tugas dan fungsi perangkat Desa dengan mengikuti pelatihan 

peningkatan kapasitas aparat Desa 

9. Pengadaan sarana penunjang kegiatan keolahragaan 

10. Perencanaan kegiatan keolahraaan  

11. Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa  

12. Peningkatan pembangunan desa berbasis swadaya 

13. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan setiap 

pembangunan 

14. Intensifikasi kegiatan pelatihan Pembinaan lembaga / organisasi tani 

15. Perencanan pembangunan yang partisipatif dan sistematis  

16. Peningkatan kualitas tersedianya sarana dan prasarana pertanian 

17. Pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel 

18. Pembinaan aparat berbasis standar pelayanan desa 

19. Membangun komunikasi yang baik antara aparat dan masyarakat desa 

Strategi merupakan rumusan perencanaan konprensif tentang bagaimana 

pemerintah Desa Tamaona mencapai tujuan dan sasaran RPJMDes dengan epektif dan 
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evisien. Selain itu, Strategi juga berguna sebagai sarana uintuk melakukan 

Transportasi dan perbaiakn kinerja biokrasi Desa Tamaona secara berkelanjutan. 

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran 

akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas 

dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan Strategi dilakukan untuk menjawab 

cara pencapaian Sasaran Pembangunan. Sebuah Strategi dapat dilakukan untuk 

menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu Sasaran pembangunan, 

dengan pertimbangan aspek efektifitas dan efiensi.
 9

 

B. Status sosial Karaeng Haji  di Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten 

Bulukumba 

Status sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan 

pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Pembedaan dan 

pengelompokan suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai 

baik secara sosial, ekonomi, politik, agama, budaya dalam suatu kelompok sosial. 

Status sosial lebih berkenan dengan adanya dua atau lebih kelompok-kelompok 

bertingkat dalam suatu masyarakat tertentu yang mempunyai hak istimewa. Gelar 

Karaeng haji merupakan sebuah status sosial di mata masyarakat Desa Tamaona. 

Karena menurut masyarakat setempat gelar Karaeng merupakan gelar keturunan 

bangsawan yang dari dulu ada dan dihormati serta tidak semua orang bisa 

menyandang gelar tersebut.  

Hal ini sejalan dengan Teori Weber yaitu status sosial itu dapat memberikan 

suatu kehormatan bagi seseorang maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, 

dalam bukunya tentang “kelas, status, dan partai, Weber menerangkan bahwa Kelas 

sosial yang hidup dalam suatu wilayah didalam masyarakat sangat mempengaruhi 

                                                           

9Dokumen, Profil Desa Tamaona, Tahun 2021. 
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pola kehidupan masing-masing dan pengaruh partai dapat memberikan sebuah 

kekuasaan yang signifikan mendalam membentuk stratifikasi sosial, status sosial 

lebih menekankan kepada peran dan fungsinya di masyarakat, sedangkan peran 

adalah suatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat pada setiap individu untuk 

mendapatkan status atau kedudukan yang lebih di masyarakat. Berikut ini hasil 

wawancara beberapa warga Desa Tamaona mengenai status sosial Karaeng haji: 

Bustan Selaku Kepala Desa Tamaona mengatakan bahwa: 

Mengenai status sosial di Desa ini kepada orang yang bergelar karaeng haji itu 

bisa kita lihat sendiri dalam kehidupan sehari-harinya atau bahkan diacara-

acara besar disini. Hal kecil saja seperti orang yang bergelar kareng haji kalau 

lewat didepan rumah itu pasti kita sering lihat masyarakat yang panggilki 

singgah sambil menundukkan kepala yang menurut saya itu juga sebuah 

penghormatan bagi seorang karaeng haji apalagi punna injo karaeng haji baji 

ri lapung tau, pastimi masyarakat na nilai lebih lagi, sehingga muncul 

penghormatan-penghormatan yang lebih baik lagi. Mengenai pandangan 

masyarakat terhadap gelar karaeng haji itu saya kira masyarakat memberikan 

penghormatan lebih kepada orang yang bergelar karaeng haji karena 

masyarakat na tau mi bagaimana sejarah atau asal usul karaeng sehingga bisa 

dihormati sampai sekarang, kalau haji saya pikir anu tau jago mi injo punna 

battu mi haji, kah anu lohe doi‟ na apalagi kunne masyarat ta pendapatanna 

kebayakan menengah kebawah jadi dipandang i sebagai tau nia‟. (orang jago 

itu kalau sudah dating haji karena banyak uangnya apalagi masyarakat disini 

kebayakan pendapatan menengah kebawah jadi mereka dipandnag sebagai 

orang berada).
10

 

Menurut informan diatas penghormatan atau status sosial seseorang yang 

bergelar karaeng haji itu sering kita lihat dari kehidupan sehari-harinya bahkan dalam 

acara-acara besar. Menurutnya jika seseorang yang bergelar karaeng haji di Desa 

Tamona baik kepada setiap orang atau bisa saling menghargai maka masyarakat pasti 

bisa menilai dan lebih menghormatinya. 

                                                           

10Bustan (56 tahun), Kepala Desa Tamaona, wawancara, di Desa Tamaona pada tanggal 26 

Juli 2021 
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Mengenai pandangan masyarakat kepada orang yang bergelar haji sehingga 

memberikan penghormatan itu menurutnya mereka telah mengetahui asal usul atau 

sejarah dari karaeng dan menganggap orang yang sudah berhaji itu mempunyai uang 

yang banyak. 

Dapat dikatakan bahwa Adanya status sosial dalam masyarakat bukan saja 

karena ada perbedaan, tetapi kemampuan masyarakat menilai perbedaan itu dengan 

menerapkan berbagai kriteria. Artinya menganggap ada sesuatu yang dihargai, maka 

sesuatu yang dihargai itu menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem status 

sosial di masyarakat. Sesuatu yang dihargai dapat berupa uang atau benda-benda 

bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesolehan dalam agama, atau 

keturunan keluarga yang terhormat seperti Karaeng itu sendiri. 

 

Hj. Darmawati selaku masyarakat yang bergelar haji mengatakan bahwa: 

Begini  nak, status sosial sendiri atau perbedaan perlakuan masyarakat toh 

yang saya lihat di Desa ini terhadap orang yang baik haji maupun karaeng haji 

itu memang ada yang saya lihat. Benar yang kita bilang tadi nak seperti ada 

penghormatan terhadap orang yang bergelar karaeng haji ataupun haji disini. 

Karena menurut saya kebanyakan masyarakat itu berpikir bahwa untuk 

memperoleh gelar haji itu tidak mudah loh perlu biaya yang banyak toh untuk 

melaksanakan haji jadi mungkin dianggap sebagai orang kaya yang punya 

harta yang cukup sehingga dihormati, kalau gelar andi atau karaeng saya kira 

dari dulu dihormati itu dan saya kira kita nak lebih tau juga karena kita dari 

keturunan andi sendiri. 

 

Mengenai orang yang-orang yang memanggil saya dengan sebutan haji atau 

tidak itu tidak apa, tapi saya pikir orang yang lebih paham mengenai 

perjalanan ibadah haji itu pasti sangat menghargai orang-orang yang telah 

berhaji, karena seperti yang saya bilang tadi naik haji itu tidak mudah loh, 

tidak semua orang kaya juga bisa berhaji jadi hanya orang-orang terpilih biar 

banyak harta ta kalau tidak mampu dari segi kesehatan kan sama ji ttidak bisa 

jaki juga berangkat.
11

 
                                                           

11Hj. Darmawati (54 tahun), masyarakat yang bergelar haji, wawancara, pada tanggal 26 juli 

2021. 
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Mengenai wawancara diatas dapat dikatakan bahwa orang status sosial 

terhadap masyarakat yang bergelar haji ataupun karaeng haji itu memang benar ada 

karena lagi-lagi kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa haji itu mengenai harta 

atau kekayaan sehingga bisa terpandang dimasyarakat, begitupun dengan gelar andi 

yang sudah sejak dari dulu dihormati. Mengenai perlakuan masyarakat kepada 

informan sendiri yang tidak menyebut gelar haji ketika memanggilnya tidak menjadi 

masalah, tetapi secara tidak langsung informan menegaskan bahwa orang yang lebih 

paham mengenai haji pasti akan menghargai gelar tersebut karena ibadah haji 

dianggap ibadah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.  

Suarma yang merupakan salah-satu warga di Desa Tamaona mengatakan 

bahwa: 

Kalau masalah status sosial Karaeng haji di masyarakat pastimi ada. Karena 

pandangan masyarakat pasti berbeda mi sama orang yang sudah berhaji sama 

yang belum. Biasanya itu kentara sekali kalau ada acara-acara seperti 

pernikahan atau acara-acara adat lain. Pasti yang selalu duduk didepan itu 

yang bergelar Karaeng haji atau haji dikasi setara dengan tokoh-tokoh 

masyarakat disini. Apalagi kalau ada memang mi perannya di Desa sini 

seperti bisa memberi arah yang baik kepada masyarakat atau bisa ki na 

bimbing dalam berperilaku yang baik.
12

 

Dari hasil wawancara diatas bahwa kedudukan seseorang dalam masyarakat 

sebenarnya dapat dilihat melalui kehidupan sehari-harinya yang merupakan ciri-ciri 

tertentu. Dalam sosiologi hal ini disebut sebagai status symbol. Hal ini dapat terjadi 

karena ciri-ciri tersebut telah menjadi bagian dari hidup mereka. Simbol status 

tersebut tampak dalam cara berpakaian, memilih tempat tinggal, pergaulan, dan 

sebagainya. Dengan demikian, memang benar ada status sosial di masyarakat Desa 

                                                           
12Suarma (50 tahun) warga Desa Tamaona, wawancara, di Desa Tamaona pada tanggal 20 

April 2021. 



58 
 

 
 

Tamaona terhadap orang yang sudah mengerjakan haji dan yang belum mengerjakan 

haji hal tersebut terlihat jelas apabila terdapat acara-acara adat di Desa Tamaona 

biasanya orang yang bergelar Karaeng haji atau haji lebih didahulukan duduk di 

depan. Terlebih jika Karaeng haji tersebut memiliki peran di masyarakat yang akan 

membuat masyarakat akan semakin menghormatinya serta karaeng haji yang bisa 

memberikan contoh yang baik dalam kehidupan.  

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau 

tempatnya dalam pergulan kemasyarakatan. Peran lebih banyak menunjuk pada 

fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat yang 

menjalankan suatu peran. 

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Gelar Karaeng Haji di Desa Tamaona 

Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 

Karaeng Haji dalam persperktif masyarakat Desa Tamaona merupakan gelar 

yang menduduki posisi yang istimewa. Selain karena gelar Karaeng merupakan gelar 

yang diperoleh karena kelahiran, Ibadah haji juga bukan hanya sekedar Ibadah 

individu melainkan haji juga mempunyai nilai sosial yang tinggi di masyarakat Desa 

Tamaona. Orang yang telah berhaji memiliki simbol yang sangat menonjol baik dari 

segi pakaian maupun dari segi panggilan seperti pak haji dan bu haji dengan kata lain 

selama dalam suatu kelompok sosial pasti ada sesuatu yang dianggap berharga atau 

bernilai, maka selama itu pula akan ada status sosial dalam kelompok sosial tersebut.  

 

Berikut ini merupakan paparan mengenai pandangan masyarakat terhadap 

gelar Karaeng haji dan status sosial Karaeng haji di Desa Tamaona. Peneliti 

mendeskripsikan sesuai dengan keterangan masyarakat Desa Tamaona. 
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H. Abdul Muis selaku tokoh masyarakat di Desa Tamaona mengatakan 

bahwa: 

Menurut saya nak, mengenai pandangan masyarakat terhadap gelar karaeng 

haji di Desa ini sehingga masyarakat bisa lebih memberikan penghormatan 

lebih kepada orang yang bergelar karaeng haji itu kita tidak dapat dipungkiri 

apalagi kita kan tinggal di Desa yang masih kental adat-adatnya, apalagi 

dibagian Kindang yang terkenal itu karaeng Bangkona yang sampai sekarang 

itu masih kental adat-adat yang diwariskan kepada anak. Bahkan kalau kita 

kembali kesejarah, yang saya tahu itu penggunaan gelar Andi itu digunakan 

untuk menandai kaum terpelajar dan penggunaan gelar Andi ini tentu tidak 

sembarang. Kalau mengenai panggilan saya artinya masyarakat yang 

memanggil saya dengan memakai sebutan haji atau tidak itu tidak menjadi 

masalah, kan kita menunaikan ibadah haji bukan untuk mauki saja dipanggil 

pak haji atau bu haji. Tapi ada memang masyarakat yang kalau tidak dipanggil 

haji itu bisa tersinggung karena dianggap kurang sopan atau tidak 

mengahargai karena dianggap ibadah haji itu ibadah yang sakral, hanya orang-

orang terpilih yang bisa melaksanakannya, apalagi kan haji ji  ibadah yang 

memakai yang menunjukan kalau sudah maki melaksanakan Ibadah haji, yang 

lain itu seperti ibadah puasa atau sholat tidak ada simbolnya yang bisa na lihat 

masyarakat.
13

 

Menurut informan penghormatan atau adanya perbedaan kedudukan kepada 

seseorang bergelar Karaeng haji wajar saja karena gelar Karaeng itu di masyarakat 

Desa Tamaona ini dari dulu dihormati dan masyarakat di Desa Tamaona adat terlebih 

di Desa Kindang masih kental dengan adat-adat budaya Bugisnya. Bahkan informan 

sendiri mengatakan bahwa gelar karaeng sejak dari dulu sudah menjadi status sosial 

antara kaum bangsawan Andi dan masyarakat biasa dan hal tersebut masih terjadi di 

tengah-tengah masyarakat Desa Tamaona, yang kedua haji dianggap sebagai ibadah 

yang sakral yang tidak semua orang bisa melaksanakannya itulah alasan mengapa 

orang yang bergelar karaeng haji memiliki atau dipandang terhormat oleh masyarakat 

                                                           

13Abdul Muis (55 tahun), Tokoh masyarakat, wawancara, di Desa Tamaona pada tanggal 26 

juli 2021 
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Desa Tamaona. Akan tetapi, walaupun terdapat status sosial yang terjadi di 

masyarakat Desa Tamaona namun kita semua manusia biasa yang sama di mata Allah 

swt. Walaupun orang biasa atau orang yang tidak bergelar karaeng haji itu dari 

keturunan budak tetapi dia yang paling bertaqwa dibanding dengan orang yang 

bergelar karaeng haji, maka orang yang bergelar karaeng haji tidak ada apa-apanya di 

mata Allah swt. Karena letak kemuliaan seseorang terletak pada tingkat ketaqwaan 

seseorang. 

 Rahmat selaku ustas di Desa Tamaona Kecamatan Kindang mengatakan 

bahwa: 

Pandangan masyarakat yang saya lihat terhadap orang yang bergelar karaeng 

haji ini memang mempunyai nilai lebih dimasyarakat. Apalagi jika orang 

yang bergelar karaeng haji ini baik terutama dalam hal ibadah misalnya rajin 

ke masjid untuk sholat berjamaah, itukan hal yang secara tidak langsung 

memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Masyarakat juga pasti bisa 

langsung menilai bahwa oh orang ini bukan sekedar mau dipanggil haji atau 

karaeng haji tapi bisa dilihat juga dari perilakunya atau perubahannya ketika 

sudah berhaji salah satunya itu meningkatnya nilai ibadahnya. Tanggapan 

saya mengenai masyarakat yang memiliki penghormatan orang yang bergelar 

karaeng haji disini menurut saya, tidak salah jika orang yang bergelar karaeng 

haji ini dihormati karena kita sesama manusia kan memang harus saling 

menghormati antara satu sama lain kan, tapi disini kita juga perlu garis 

bawahi kalau tidak perlu memberikan penghormatan yang berlebihan apalagi 

sampai mempunyai pikiran orang yang yang sudah berhaji itu banyak 

uangnya sehingga dihormati sedangkan yang tidak banyak uangnya janganmi 

dihormati. Oh itu salah besar itu, karena bagaimana pun kita semua sama di 

mata Allah.
14

 

  

Menurut informan diatas bahwa masyarakat memiliki menghormati atau 

memandang lebih terhadap orang yang bergelar karaeng haji di Desa Tamoana itu 

karena mereka bisa memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari 

                                                           
14Rahmat (33 Tahun), tokoh agama di Desa Tamaona, wawancara, di Desa Tamaona pada 

tanggal 26 Juli 2021 
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menurutnya tidak salah jika menhormati orang yang bergelar karaeng haji tetapi harus 

tau batasan juga karena dalam Islam pada umumnya tidak memandang kelas-kelas 

seperti perbedaan kekayaan, kekuasaan, perbedaan gelar ataupun perbedaan yang 

berbau duniawi karena menurut Islam pada dasarnya semua makhluk itu sama hanya 

saja berbeda derajatnya jika dilihat dari sudut pandang Iman dan amalnya. Perbedaan 

pada orang yang sudah berhaji biasanya diwujudkan dalam bentuk penghormatan 

yang dilakukan karena dianggap orang yang memiliki Iman atau ilmu agama lebih 

tinggi, dari hal tersebutlah munculnya status sosial pada orang yang sudah berhaji 

begitupun dengan orang yang memiliki gelar Karaeng mereka dihormati karena 

dianggap merupakan mempunyai keturunan dari raja-raja terdahulu yang tidak semua 

orang bisa memakai gelar tersebut. 

Kr. H. Nur Intang selaku warga yang bergelar karaeng haji di Desa Tamaona 

Kecamatan Kindang mengatakan bahwa: 

Mengenai masyarakat Desa Tamaona yang lebih menghargai atau 

menghormati orang yang bergear karaeng haji menurut saya itu hal yang 

sudah biasa, sudah dari dulu terjadi hal seperti itu nak,karena keturunan 

karaeng itu dari dulu ada, dari dulu dihormati bahkan sampai sekarang yang 

saya lihat. Keturunan Bugis kan begitu nak dikenal sekali dengan 

penghormatan atau status sosialnya, sudah dari dulu itu ada tingkatan-

tingkatan begitu dalam masyarakat bugis, nah orang-orang tau atau paham 

tentang asal-usul andi atau karaeng pasti punya rasa hormat karena dianggap 

punya derajat. Begitupun dengan haji yang saya lihat itu masyarakat itu 

menganggap haji itu ibadah yang luar biasa. Kalau masalah saya dipanggil 

karaeng haji atau tidak itu sembarangji tidak jadi masalah buat saya intinya 

kalau mauki dihormati haruski juga menghormati orang lain. Masyarakat juga 

itu pintar menilai atau sudah tau kalau keturunan karaeng itu memang dari 

dulu sudah mendapatkan penghormatan, begitupun juga kalau saya 

disetarakan dengan orang yang bergelar haji saja, saya itu mau disetarakan 

dengan manusia manapun tidak jadi masalah karena sama-sama manusia jaki 

tidak ada yang perlu disombongkan nak yang jelas saling menghormati toh.
15

 
                                                           

15Hj. Andi Nur Intang (59 tahun), warga yang bergelar Karaeng haji, wawancara, di Desa 

Tamaona pada tanggal 27 Juli 2021 
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Menurut informan diatas bahwa penghormatan kepada orang yang bergelar 

karaeng ini memang sudah ada sejak dulu. Keturunan Bugis atau orang-orang yang 

bergelar karaeng ini mengakatan bahwa dalam keturunanya status sosial itu sudah 

sejak lama terjadi sehingga orang yang paham mengenai asal-usul karaeng memang 

akan memberikan rasa hormat sampai sekarang. Mengenai masyarakat yang 

memanggil dengan sebutan karaeng haji atau tidak, dan disetarakan dengan orang 

yang bergelar haji saja hal itu tidak menjadi masalah baginya kita bisa dihormati 

apabila kita juga bisa menghargai antar sesama.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang selama ini penulis lakukan, maka penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan: 

1. Status sosial Orang yang meyandang gelar Karaeng haji memiliki perbedaan 

mencolok di mata masyarakat. Hal ini dibuktikan ketika adanya acara-acara seperti 

pernikahan, sunatan, acara keagamaan seperti acara maulid Nabi Muhammad saw. 

Seseorang yang menyandang gelar tersebut lebih dihormati dan didahulukan dalam 

acara-acara tersebut. Masyarakat menganggap orang yang menyandang gelar Karaeng 

haji memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. 

2. Pandangan masyarakat terhadap status sosial Karaeng haji adalah Karaeng 

haji merupakan sebuah status yang memiliki kedudukan istimewa di mata masyarakat 

Desa Tamaona. Karena masyarakat menekankan arti penting akar sejarah Karaeng 

dan memandang orang yang telah berhaji mempunyai ilmu dan harta yang lebih, hal 

inilah yang dijadikan dasar untuk membenarkan kenapa mereka pantas memiliki 

kedudukan istimewa di masyarakat. Akan tetapi tidak semua orang setuju apabila 

orang yang bergelar karaeng haji ini diberikan penghormatan berlebihan apalagi 

sampai masyarakat berpikir hanya orang yang bergelar karaeng haji yang pantas 

dihormati karena bagaimanapun kita semua sama di mata Allah swt. Tidak sedikit 

juga warga Desa Tamaona yang bergelar karaeng haji maupun haji yang merasa 

keberatan jika tidak dipanggil dengan gelar tersebut karena mereka paham bahwa 

melaksanakan ibadah haji bukan hanya untuk mendapatkan gelar tersebut. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 

status sosial orang yang menyandang gelar Karaeng haji di Desa Tamaona sejalan 

dengan teori yang ada, status sosial merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang 

dipunyai seseorang didalam bermasyarakat. Pemilik status sosial yang tinggi akan 

ditempatkan juga pada tempat yang lebih tinggi dalam struktur masyarakat 

dibandingkan dengan pemilik status sosial yang rendah. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 

pandangan Masyarakat Desa Tamaona terhadap gelar Karaeng haji sejalan dengan 

teori yang ada. Manusia dikelompokkan dalam kelompok-kelompok status atas dasar 

ukuran kehormatan. Kelompok status ini, sebagai kelompok yang anggotanya 

memiliki gaya hidup tertentu dan mempunyai tingkat penghargaan sosial dan 

kehormatan sosial tertentu. Kelompok masyarakat terhormat dalam hal ini karaeng, 

mereka selalu menekankan arti penting akar sejarah yang dijadikan dasar untuk 

membenarkan kenapa mereka pantas memiliki kedudukan yang istimewa di 

masyarakat seperti gelar Karaeng haji. 
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