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ABSTRAK 

NAMA : HAERANI NUR  

NIM : 40200118063 

JUDUL : Rumah Adat Caile di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa (Kajian Budaya) 

 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai rumah adat Caile di Desa 

Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dalam Perspektif Budaya. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menjawab masalah penelitian: pertama, eksistensi rumah 
adat Caile di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Kedua, fungsi 
rumah adat Caile di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan Ketiga, 
nilai rumah adat Caile di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Field 

Research berupa hasil wawancara, observasi langsung ke lokasi dan library research 

sebagai data pendukung yaitu mencari sumber-sumber secara tertulis yang berkaitan 

dengan penelitian. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

sejarah, sosiologi dan antropologi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah adat Caile merupakan rumah adat 

pertama yang dibangun oleh Dampangia pada tahun 1468 atau pertengahan abad 15 M 

di wilayah itu. Nama Caile diambil dari istilah bahasa Konjo “Assaile” yang berarti 

menoleh, hal ini berdasarkan sejarah bahwa setiap orang yang lewat akan menoleh 

untuk melihat rumah tersebut. Fungsi rumah adat Caile dibagi menjadi dua, pada masa 

kerajaan rumah adat Caile berfungsi sebagai tempat pelantikan raja dan orang-orang 

yang dipercaya sebagai pelaksana tugas pemerintahan. Adapun pada masa modern, 

Rumah adat Caile tidak lagi menjadi tempat pelantikan raja, tetapi sebagai tempat 

tinggal bagi keturunan Dampangia, tempat mengingat nenek moyang, serta sebagai 

museum yang menyimpan benda-benda peninggalan kerajaan. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam rumah adat Caile sebagai salah satu warisan budaya yang ikonik 

bagi masyarakat Pao memberikan pengaruh pada pola hidup masyarakat. Nilai-nilai 

tersebut meliputi nilai religi dan spiritual, nilai filosofis, nilai budaya dan seni serta 

nilai kemasyarakatan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah rumah adat Caile di Desa Pao kecamatan 

Tombolo Pao merupakan bentuk warisan budaya yang dapat memperkuat rasa 

persatuan masyarakat Pao. Oleh karena itu, rumah adat tersebut perlu dijaga dan 

dipertahankan. Keyakinan masyarakat terhadap kesakralan rumah adat tersebut 

membuat keberadaannya menjadi salah satu warisan budaya terpenting di desa Pao 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan keberadan rumah adat Caile sebagai warisan budaya. 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah adat merupakan salah satu wujud representasi budaya yang paling 

tinggi dalam suatu lingkungan masyarakat. Keberadaan rumah adat di Indonesia sangat 

beragam bentuknya dan memiliki arti penting baik dalam perspektif sejarah, warisan 

dan perkembangan masyarakat dalam sebuah peradaban. Rumah adat yang tampak 

indah biasanya dimiliki oleh para keluarga kerajaan atau pemangku adat setempat.1 

Pada umumnya, rumah adat dilengkapi dengan hiasan atau ukiran ikonik yang menjadi 

simbol khas dari daerah tersebut.  

Budaya merupakan milik sekelompok orang dan merupakan cara hidup yang 

diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya yang dimaksud bukan hanya 

berupa tradisi atau upacara adat tertentu saja, tetapi juga tentang tempat tinggal nenek 

moyang yang sekarang lebih dikenal dengan nama rumah adat atau rumah tradisional. 

Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak terjadi perubahan budaya dalam 

masyarakat, perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat disebabkan karena 

budaya asing yang mulai masuk dan melebur dengan budaya asli sehingga menjadi 

akulturasi budaya. 

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok yang 

memiliki kebudayaan sendiri dihadapkan dengan budaya asing yang berbeda dengan 

 

1Muhammad Ilham Srimulya, “Rumah Adat Ballak Lompoa di Bontonompo Kelurahan 

Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar”, Diploma Thesis (Makassar: Fak. 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2019), h. 1. 
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kebudayaannya sehingga lambat laun budaya asing tersebut akan diterima dan 

diasimilasikan kedalam budaya sendiri tanpa menghilangkan unsur kebudayaan lokal.2 

Rumah tradisional yang dimiliki setiap daerah memiliki perbedaan tersendiri 

yang mencirikan atau khas bangunan dari daerah tersebut. Kontak kebudayaan yang 

terjadi antar kelompok masyarakat yang berbeda dapat menimbulkan keadaan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Hal ini merupakan bentuk akulturasi yang 

mempengaruhi perkembangan budaya lokal. Bangsa Indonesia pun mulai menerima 

banyak unsur budaya asing dalam masyarakat seperti model pakaian, gaya rambut, cara 

berbicara dan sebagainya. 

Masyarakat juga dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat 

masyarakat dan klasifikasi kelas sosial. Setiap tingkatan, kelas dan derajat masyarakat 

dicirikan oleh sistem dan simbol yang diterapkan serta diberi makna oleh budaya, 

lingkungan, dan realitas masyarakat itu sendiri. 

Ritual adalah serangkaian kegiatan yang sudah melekat dengan masyarakat dan 

dilaksanakan secara turun temurun. Secara umum pengertian ritual merupakan suatu 

perbuatan yang memiliki nilai-nilai magis dalam bentuk animism dan dinamisme 

sebagai bentuk penghormatan atau pemujaan terhadap nenek moyang. Ritual bertujuan 

untuk mendapatkan berkah dan rezeki dari suatu kegiatan yang dilakukan. Kegiatan-

kegiatan dalam ritual tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, biasanya sudah 

diatur dan ditentukan, prosesnya pun tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh 

nenek moyang.3 

 

2Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II (Jakarta: UI Press, 1990), h. 91. 

 3Cucu Widaty, “Ritual Babarasih Banua sebagai Upacara Tolak Bala bagi Masyarakat Kumai”, 

Sosietas. Vol. II No. 2 (2021), h. 1043. 
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Kabupaten Gowa merupakan bagian dari Sulawesi Selatan. Gowa tidak hanya 

merupakan suatu Kabupaten, tetapi Gowa juga sebagai salah satu kerajaan besar di 

masa lampau. Beberapa situs yang menjadi bukti sejarah kerajaan Gowa dapat dilihat 

dari rumah adat Balla’ Lompoa. 

Desa Pao adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tombolo Pao 

bagian timur Kabupaten Gowa dengan jarak 105 km dari Kota Sungguminasa dan 

berjarak 2 km dari ibu kota Kecamatan yaitu Kelurahan Tamaona.4 Di Desa Pao berada 

di dataran tinggi, hal ini sangat cocok dengan perkembangan tanaman pangan. Desa 

Pao inilah terdapat sebuah rumah adat yang bernama Caile. 

Menurut masyarakat, Caile adalah rumah yang suci, ketika mereka berdo’a di 

tempat itu maka keinginan akan terkabul sehingga banyak yang berkunjung apabila 

niatnya sudah terkabul.  Banyak ritual yang dilaksanakan di Rumah adat tersebut, 

misalnya syukuran. Ketika masyarakat mendapat hasil panen yang banyak, mereka 

akan mengadakan syukuran yang dilaksanakan di Caile dengan membawa hasil panen 

mereka ke rumah tersebut. 

Rumah adat Caile merupakan suatu warisan bersejarah yang patut dilestarikan. 

Keyakinan masyarakat terhadap kesakralan rumah adat tersebut membuat 

keberadaannya menjadi salah satu warisan budaya terpenting di Desa Pao Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

Dewasa ini eksistensi rumah adat Caile mulai mengikis akibat pengaruh 

globalisasi dan kurangnya tulisan yang membahas tentang rumah adat Caile. Hal ini 

membangkitkan minat penulis untuk mengkaji secara rinci tentang rumah adat Caile 

 

4Muslimin, “Peran Kepemimpinan Desa dalam Menjalani Solidaritas Sosial di Desa Pao Kec. 

Tombolo Pao Kab. Gowa” Skripsi (Makassar. Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 

2018), h. 33. 
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dalam perspektif sejarah budaya. Maka dengan dilakukannya penelitian ini, penulis 

berharap dapat memberikan manfaat terhadap rumah adat tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Rumah Adat Caile di Desa Pao Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa dalam perspektif budaya? Adapun sub masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimana eksistensi rumah adat Caile di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana fungsi rumah adat Caile di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana nilai rumah adat Caile di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa?  

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada fungsi Rumah Adat Caile yang dibagi ke dalam 

dua bagian yaitu pada masa kerajaan dan masa modern. Namun sebelum membahas 

fungsi rumah adat tersebut, terlebih dahulu penulis membahas eksistensi Rumah Adat 

Caile seperti sejarah berdirinya, perkembangan, deskripsi data arkeologi serta 

arsitekturnya. Kemudian penulis juga akan membahas nilai-nilai rumah adat Caile, 

mulai dari nilai religi dan spiritual, nilai filosofis, nilai budaya dan seni serta nilai sosial 

kemasyarakatan. 
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2. Deskripsi Fokus 

Rumah adat Caile adalah rumah tradisional sebagai warisan budaya yang ada 

di Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao. Rumah adat Caile memiliki fungsi tertentu bagi 

masyarakat Pao dari masa ke masa. Rumah adat pada masa kerajaan digunakan sebagai 

tempat musyawarah. Selain itu, rumah adat ini juga diyakini oleh masyarakat sebagai 

rumah yang sakral, hal ini didasari oleh perilaku masyarakat yang menjadikan rumah 

tersebut sebagai tempat melaksanakan banyak ritual seperti bernazar, syukuran atas 

keberhasilan panen dan sebagainya. Penulis akan meneliti fungsi rumah adat tersebut, 

mulai dari awal pembangunan hingga pada masa sekarang. Selain itu penulis juga 

mengamati nilai-nilai yang terkandung pada rumah adat Caile. 

Berbagai aktivitas budaya tersebut dapat mendeskripsikan bahwa masyarakat 

di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa masih tetap mempertahankan 

tradisi serta kepercayaan mereka terhadap rumah adat Caile. 

D. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan Pustaka merupakan keseluruhan bahan bacaan yang telah ada 

sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Tinjauan Pustaka ini 

bertujuan meninjau kembali hasil penelitian terdahulu untuk memberikan pemahaman 

dan wawasan yang dibutuhkan sebagai dasar untuk melangkah ke penelitian berikutnya 

serta mengetahui apa yang telah peneliti terdahulu lakukan agar dapat mencegah 

duplikasi dari hasil peneliti terdahulu. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur dari hasil 

penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Adapun penelitian 

yang berkaitan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah: 
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1. Yulianti (2017), skripsi ini berjudul Kegiatan Budaya di Balla Lompoa 

Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Skripsi ini berfokus pada wujud 

pagelaran budaya Balla Lompoa di Galesong Selatan Kabupaten Takalar. 

Penelitian ini membahas terkait pembersihan pusaka, tari dan juga kegiatan 

lainnya yang dilaksanakan di Balla Lompoa. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

sesuai dengan kepentingan masyarakat. Balla Lompoa ini disamping berfungsi 

sebagai tempat menyimpan koleksi benda-benda pusaka juga berfungsi sebagai 

tempat pagelaran budaya.5 

2. Muhammad Ilham Srimulya (2019), jurnal ini berjudul Rumah Adat Ballak 

Lompoa di Bontonompok Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan Kabupaten Takalar. Jurnal ini membahas sejarah dan makna arsitektur 

dari Balla Lompoa di Bontonompo. Karakteristik khas Balla Lompoa pada 

dasarnya tidak hanya berfungsi sekedar warisan budaya fisik dan jejak historis 

dalam wujud teknofak dan ideofak, tetapi juga memiliki daya tarik tersendiri 

akan bangunan bersejarah ini sehingga menjadi objek wisata menarik yang 

senantiasa didambakan orang untuk dikunjungi. Dahulu rumah adat ini berfungsi 

sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat rapat penting bagi para pemangku 

adat kerajaan Polobangkeng. Akan tetapi di masa sekarang ini Balla Lompoa 

dialih fungsikan menjadi sebuah tempat penyimpanan alat-alat bersejarah dan 

dijadikan sebagai museum untuk mengenang perjuangan rakyat Takalar dahulu. 

Jurnal ini juga menjelaskan arsitektur dari Balla Lompoa yang memiliki fungsi 

tertentu, pada tingkat pertama digunakan untuk raja dan keluarga raja dalam 

 

5Yulianti, “Kegiatan Budaya di Balla Lompoa Galesong Selatan Kabupaten Takalar”, Skripsi 

(Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017), h. 7. 
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aktivitasnya sehari-hari serta para saudagar ketika melakukan pertemuan 

penting, lantai dua dikhususkan untuk para rakyat biasa ketika melakukan 

pertemuan dengan raja dan para saudagar, serta bagian belakang dari rumah adat 

Balla Lompoa sendiri dijadikan sebagai tempat tidur.6  

3. ST Rachmah (2018), Rumah Adat Balla Lompoa Kakaraengang Marusu Kassi 

Kebo di Kabupaten Maros (Suatu Kajian Historis). Jurnal ini berfokus pada latar 

belakang sejarah kerajaan Marusu dan kondisi rumah adat Balla Lompoa 

Kakaraengang Marusu Kassi Kebo di Kabupaten Maros serta peranan dan fungsi 

rumah adat Balla Lompoa Kakaraengang Marusu Kassi Kebo Kabupaten Maros. 

Hasil pengkajian menunjukkan beberapa hal: Pertama, sejarah Kerajaan Marusu 

dimulai dengan konsep Tumanurung dengan raja pertamanya adalah Karaeng 

Lo Eri Pakere, dan raja terakhirnya Andi Muhammad Tajuddin Daeng Masiga. 

Kedua, rumah adat Balla Lompoa merupakan istana dari kerajaan Marusu salah 

satu cagar budaya yang perlu disterilisasikan. Balla Lompoa juga merupakan 

tempat penyimpanan benda pusaka peninggalan kerajaan sekitar 300 jenis 

barang. Ketiga, peranan rumah adat Balla Lompoa Kassi Kebo yang tidak hanya 

sebagai tempat pelaksanaan upacara adat dan tempat tinggal raja, tetapi juga 

sebagai tempat pelaksanaan rapat antar keluarga kerajaan.7 

4. Raodah (2012), jurnal ini berjudul Balla Lompoa di Gowa (Kajian Arsitektur 

Tradisional Makassar). Penelitian ini mengkaji arsitektur tradisional Makassar 

pada rumah adat Balla Lomopoa, sebagai bekas istana raja Gowa. Arsitektur 

 

6Muhammad Ilham Srimulya, “Rumah Adat Ballak Lompoa di Bontonompo Kelurahan 

Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar”, h. 7.  

7ST Rachmah, “Rumah Adat Balla Lompoa Kakaraengang Marusu Kassi Kebo di Kabupaten 

Maros (Suatu Kajian Historis)”, Jurnal: Phinisi Integration Review, Vol. I No.1, (Februari 2018). h 37. 
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rumah adat Balla Lompoa berbentuk rumah panggung, mencerminkan bentuk 

kebudayaan masa lampau. Penelitian menunjukkan bentuk dan fungsi bangunan 

Balla Lompoa terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian atas disebut loteng atau 

Pammakang, bagian tengah merupakan badan rumah disebut Kale Balla, dan 

bagian bawah atau kolong yang disebut Passiringan. Arsitekturnya menganut 

falsafah sulapa appa yang menggambarkan segala aspek kehidupan manusia 

barulah sempurna jika berbentuk segi empat. Falsafah tersebut direfleksikan 

pada areal tanah, tiang rumah, jendela dan ruangan. 

Beberapa tinjauan pustaka di atas memiliki relevansi terhadap tema penelitian 

penulis yakni terletak pada rumah adat. Penelitian ini juga akan meneliti praktik-praktik 

budaya yang dilakukan oleh masyarakat serta makna-makna dari simbol yang terdapat 

di rumah adat. Pembeda dari penelitian ini adalah penamaan tradisi dan lokasi 

penelitiannya, penulis melakukan penelitian terhadap rumah adat Caile yang ada di 

Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi rumah adat Caile di Desa Pao 

Kecamatan Tombolo Pao. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisa fungsi rumah adat Caile di Desa Pao Kecamatan 

Tombolo Pao. 

c. Mendeskripsikan dan menganalisa nilai-nilai yang terdapat pada rumah adat Caile 

di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

rumah adat Caile yang berada di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, 

khususnya nilai-nilai budaya yang ada di rumah adat tersebut. Penelitian ini juga dapat 

memberikan manfaat dan sumbangsi sebagai bahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan rumah adat 

Caile kepada masyarakat luas khususnya bagi masyarakat Tombolo Pao agar tidak 

melupakan warisan leluhur pada zaman modern seperti sekarang ini. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran tentang nilai-nilai khas 

yang terdapat di rumah adat tersebut.   
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep Budaya dan Kearifan Lokal 

1. Pengertian, Peran dan Fungsi Budaya 

Istilah kebudayaan memiliki kata dasar budaya yang merupakan terjemahan 

dari kata Culture, berasal dari Bahasa Inggris yang berarti mengolah, mengerjakan, 

mengacu pada pengolahan tanah atau perawatan dan pengembangan tanaman dan 

ternak. Usaha untuk mengolah serta mengembangkan tanaman dan tanah inilah yang 

kemudian dipahami sebagai sebuah budaya (Culture).1 Menurut Koentjaraningrat, 

budaya merupakan kata yang berasal dari bahasa Sansekerta Buddhayah, yaitu bentuk 

jamak dari Buddhi yang berarti pikiran atau akal. Dengan demikian, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal.2 

Kebudayaan adalah suatu sistem pola perilaku yang diwariskan secara sosial, 

berfungsi untuk menghubungkan kelompok masyarakat dengan lingkungan 

ekologisnya. Budaya dipandang secara luas sebagai sistem pola perilaku yang khas dari 

suatu penduduk sebagai penghubung dan penyelaras terhadap kondisi-kondisi 

manusia. Konsep budaya turun menjadi pola tingkah laku yang terikat dengan 

kelompok-kelompok tertentu dan menjadi kebiasaan.3 Sedangkan menurut para ahli 

budaya didefinisikan sebagai berikut: 

 

1Wahyudin, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 4-5. 

2Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 181. 

3Roger M. Keesing. “Teori-teori Tentang Budaya.” Antropologi Indonesia, No.52 (2014): h. 3. 
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1. Poerbatjaraka, mengatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia harus berakar 

pada kebudayaan Indonesia sendiri, artinya harus berakar pada kebudayaan suku-

suku bangsa yang tersebar di Indonesia. 

2. Ki Hadjar Dewantara, berpendapat bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah 

puncak kebudayaan daerah. Beliau telah memasukkan aspek mutu karena kata 

puncak dapat berarti unsur-unsur kebudayaan yang ada di suatu daerah yang 

paling tinggi mutunya. 

3. Koentjaraningrat, menguraikan beberapa konsep kebudayaan nasional yaitu: 

a. Kebudayaan nasional merupakan karya warga negara Indonesia, termasuk juga 

karya-karya zaman dahulu yang tersebar di Indonesia. 

b. Kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema 

pikiran dan wujudnya mengandung ciri khas masing-masing.  

c. Kebudayaan nasional adalah hasil karya masyarakat bangsa Indonesia dan pada 

umumnya memiliki nilai kearifan yang sangat tinggi sehingga menjadi kebanggaan 

bangsa Indonesia.4 

Kebudayaan merupakan suatu hal yang terus berlangsung dan belum berhenti 

pada titik tertentu. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan 

batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan akan kesenian dan adat istiadat, 

keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan dalam 

memahami lingkungannya serta menjadi pedoman tingkah lakunya.5  Oleh karena itu, 

 

4Tedi Sutardi. Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya. (Cet. I; Bandung: PT Grafindo 

Media Pratama, 2007). h. 21. 

5Rijal Akhyarul, “Tradisi Massawe To Tamma di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung, 

Kabupaten Polewali Mandar (Studi Budaya Islam)” Skripsi. (Makassar : Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2020), hal. 32. 
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Caile dibangun dengan dasar akal budi manusia sebagaimana masyarakat menjadikan 

Caile sebagai simbol rasa syukur terhadap hasil yang didapatkan masyarakat sekitar. 

J.J. Hoenigman mengemukakan tiga macam wujud kebudayaan yaitu gagasan, 

aktivitas dan artefak. Ketiga wujud kebudayaan ini dijelaskan oleh Koentjaraningrat 

sebagai berikut: 

1) Gagasan 

Gagasan atau wujud idea kebudayaan adalah budaya yang berbentuk ide-ide, 

gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya yang bersifat abstrak atau 

tidak dapat diraba maupun disentuh. Wujud kebudayaan ini berada dalam pemikiran 

masyarakat dimana kebudayaan itu hidup. Apabila masyarakat tersebut menuangkan 

gagasannya secara tertulis, maka kebudayaan idea tersebut berada dalam tulisan atau 

buku hasil karya para penulis. 

2) Aktivitas 

Wujud kebudayaan sebagai suatu aktivitas dan tindakan yang terstruktur dari 

masyarakat. Wujud aktivitas ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling 

berinteraksi, melakukan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-

pola tertentu yang berdasarkan adat yang berlaku. Wujud ini dikenal dengan sistem 

sosial. 

3) Artefak  

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang merupakan hasil dari aktivitas, 

perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat berupa benda-benda yang dapat 

disentuh, dilihat dan didokumentasikan. Ada benda-benda yang sangat besar seperti 

pabrik, ada bangunan hasil seni yang indah seperti masjid, candi dan sebagainya. 
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Wujud kebudayaan fisik atau artefak ini memiliki sifat paling konkret di antara ketiga 

wujud kebudayaan.6 

Fungsi dari sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan serta pola 

perilaku masyarakat.7 Kebudayaan juga mempunyai fungsi yang sangat besar bagi 

masyarakat, yaitu mengatur manusia agar dapat memahami bagaimana seharusnya 

manusia bertingkah laku, berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga 

segala ketentuan dalam masyarakat dapat berjalan baik sesuai dengan yang 

diharapkan.8   

Kebudayaan juga memiliki peran penting dalam masyarakat, yaitu: 

a. Melindungi diri dari lingkungan alam. 

b. Memberikan kepuasan material maupun spiritual kepada masyarakat. 

c. Memanfaatkan alam dan menguasainya dengan teknologi yang diciptakan manusia. 

d. Mengatur tata tertib dalam pergaulan masyarakat berdasarkan norma dan nilai 

sosial.9 

2. Peran Kearifan Lokal 

Menurut John M. Echolls Dan Hassan Syadily dalam kamus Inggris-Indonesia, 

kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan atau Wisdom dan lokal atau Local. 

Local dalam Bahasa Inggris berarti setempat, sedangkan Wisdom sama dengan 

kebijaksanaan. Secara umum Local Wisdom atau kearifan lokal merupakan gagasan-

 

6Wahyuddin, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan,  h. 7-8. 

 7Esti Istmawai, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 19.  

 8Ellya Rosana, “Dinamisasi Kebudayaan dalam Realitas Sosial”. Al-AdYaN Vol. XII No. 1 

(Juni 2017), h. 21. 

 9Ellya Rosana, “Dinamisasi Kebudayaan dalam Realitas Sosial”, h. 21. 
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gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik yang tertanam 

dan diikuti oleh anggota masyarakat.10 

 Kearifan lokal merupakan tatanan sosial budaya dalam wujud pengetahuan, 

norma, peraturan dan keterampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup berkelompok yang diwariskan secara turun temurun dari nenek 

moyang.11 Sedangkan kearifan lokal menurut para ahli antara lain sebagai berikut: 

1. Menurut Rahyono, kearifan lokal adalah suatu hasil dari kecerdasan manusia 

yang dimiliki oleh etnis tertentu yang didapatkan dari pengalaman masyarakat. 

Singkatnya, kearifan lokal disini diperoleh melalui pengalaman oleh satu 

komunitas sendiri, tidak harus dari komunitas lain. 

2. Menurut Aprianto, kearifan lokal adalah sejumlah nilai yang diciptakan, 

dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menggunakannya 

sebagai Way of Life. Pedoman ini dikategorikan sebagai semacam aturan sosial, 

baik tertulis maupun tidak tertulis.12 

Berdasarkan defenisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kearifan lokal 

adalah nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang dipertahankan menjadi suatu kearifan 

lokal memiliki ciri-ciri yaitu: bersifat dinamis, berkelanjutan, diterima oleh anggota 

masyarakat, mampu bertahan dari pengaruh budaya asing, memiliki kemampuan dalam 

 

 10Zuhdan Kun Prasetyo. "Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal". Prosiding: Seminar 

Nasional Fisika dan Pendidikan Fisika.Vol. IV, No. 1. (September 2013), h. 3. 

  11Deny Hudayati, “Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber 

Daya Air”. Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 11, No. 1 (Juni 2016), h. 40. 

 12Sulpi Affandy, “Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Peningkatan Perilaku 

Keberagaman Peserta Didik” Atthulab, Vol. II, No. 2 (2017), h. 196. 
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mengkombinasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mampu memberikan arah 

pada perkembangan budaya serta dapat berkembang dari generasi ke generasi.13 

  Kearifan lokal yang menjadi tatanan sosial dalam masyarakat dapat dijadikan 

sebagai petuah atau kepercayaan bagi masyarakat. Kearifan lokal juga dapat menjadi 

media pengembangan sumber daya manusia, pelestarian sumber daya alam, 

pengembangan kebudayaan maupun ilmu pengetahuan. Selain itu, kearifan lokal juga 

bermakna etika dan moral yang terwujud dalam penyucian roh leluhur dan bermakna 

sosial.14 Adapun fungsi kearifan lokal menurut Suryono antara lain: 

a. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.  

b. Berfungsi dalam pengembangan sumber daya manusia. 

c. Membantu mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan. 

d. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan dan pantangan. 

e. Hal-hal yang bermakna secara sosial. Misalnya integrasi masyarakat, ritual 

kekerabatan, ritual pertanian, dll. 

f. Bermakna etika dan moral. 

g. Bermakna politik atau hubungan kekuasaan.15 

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri 

dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan 

untuk menghayati, mempertahankan dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, 

kondisi, kemampuan dan tata nilai yang dihayati dalam masyarakat. Dengan kata lain, 

 

 13Ahmad Alim Wijaya, “Nilai-nilai Kearifan Lokal Rumah Adat Kajang Lako di Jambi” 

Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah Vol. X No. 1 (Februari 2021), h. 64. 

 14Husnul Abdi, “Kearifan Lokal adalah Aspek Kebudayaan, Kenali Ciri-ciri, Fungsi, dan 

Bentuknya” liputan6.com, 20 april 2021. https://hot.liputan6.com/. (18 februari 2022). 

 15Try Agung Handaya Putra, “Kearifan Lokal Upacara Larungan Telaga Ngebel dalam 

Membangun Harmonisasi Sosial”. Jurnal Civic Hukum Vol. II No. 2 (November 2017), h. 67. 
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kearifan lokal kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif (bijaksana) 

untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi.16 

Setiap kearifan lokal memiliki nilai-nilai yang dapat diamalkan diantaranya 

terletak pada keunikan sistem sosialnya, keunikan pada sistem politik, keunikan pada 

sistem bertahan hidup dan keunikan pada produk budaya. Nilai-nilai ini dapat dijadikan 

sebagai pegangan hidup dan acuan untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, hal ini 

menandakan bahwa kearifan lokal berisi tentang unsur kecerdasan, kreativitas serta 

pengetahuan lokal dari individu-individu yang berada di lingkungan setempat.17 

B. Konsep Rumah Adat 

Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing, hal ini 

berdasarkan latar kebudayaan mereka yang berbeda-beda. Kebudayaan tersebut 

menjadi identitas yang tidak dapat dipisahkan dari jati diri masyarakat. 

Pengimplementasian ciri khas tersebut telah berlangsung sejak zaman nenek moyang 

terdahulu yang diwariskan dari generasi ke generasi sekarang, misalnya rumah adat. 

Dalam konteks multikultural, perbedaan suku dan budaya menjadi faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap bentuk struktur rumah adat mereka. 

1. Fungsi Rumah Adat Tradisional 

Rumah adalah salah satu kebutuhan primer dalam hidup manusia. Secara umum 

rumah merupakan suatu bagian yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal. Selain itu, 

rumah berfungsi sebagai tempat berlindung dari berbagai macam hal. 

 

 16Rinitami Njatrijani, “Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang”. Gema 

Keadilan Vol. V ed.1 (September 2018), h. 19. 

 17Ahmad Alim Wijaya,” Nilai-nilai Kearifan Lokal Rumah Adat Kajang Lako di Jambi”, h. 64. 



17 

 

 

 

Rumah adat merupakan suatu bangunan tradisional yang merupakan ciri khas 

suatu wilayah di Indonesia, melambangkan kebudayaan dan ciri khas masyarakatnya.18 

Hingga saat ini, Indonesia memiliki banyak suku yang masih mempertahankan rumah 

adat sebagai usaha untuk menjaga nilai-nilai budaya yang semakin lama makin tergeser 

oleh budaya modernisasi.19 Biasanya rumah tersebut dijadikan sebagai tempat 

pertemuan, museum maupun sebagai objek wisata. 

Menurut alfira dalam Jenie mendefinisikan tiga peranan utama tempat tinggal 

sebagai berikut: 

a. Rumah sebagai bukti jati diri keluarga (Identity) yang diwujudkan pada mutu 

hunian maupun proteksi yang diberikan oleh rumah. Kebutuhan akan tempat 

tinggal dimaksudkan agar manusia mempunyai tempat berteduh guna melindungi 

diri dari cuaca setempat. 

b. Rumah sebagai penunjang peluang (Opportunity) keluarga untuk tumbuh dalam 

kehidupan sosial budaya serta ekonomi ataupun fungsi pengemban keluarga. 

Kebutuhan berbentuk akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial 

serta kemudahan ke tempat kerja guna memperoleh sumber pemasukan. 

c. Rumah sebagai penunjang rasa nyaman (Security) dalam makna terjaminnya. 

Jaminan keamanan atas area perumahan yang dihuni dan jaminan keamanan 

berbentuk kepemilikan rumah serta lahan.20 

 

18Tamrin Abdulghani, dan Bambang Plasmana Sati, “Pengenalan Rumah Adat Indonesia 

Menggunakan Teknologi Augmented Reality dengan Metode Maker Based Tracking sebagai Media 

Pembelajaran”. Jurnal: Media Jurnal Informatika, Vol. XI No.1, (Juni 2019), h 43. 

19Muhammad Ilham Srimulya, “Rumah Adat Ballak Lompoa di Bontonompo Kelurahan 

Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar”, h. 3. 

 20Alfira Arliana, dkk, “Konsep Open-Plan pada Rumah Tinggal: Studi Kasus, Rumah di Dg. 

Ramadhan II 128/47, Bandung”. Wacana Cipta Ruang: Jurnal Ilmiah Desain Interior, Vol.VII No. 2 

(2021). h. 52. 
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Rumah tradisional atau rumah adat merupakan rumah yang dibangun 

berdasarkan unsur-unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat sehingga mulai dari 

struktur bangunan, simbol dan fungsi serta ragam hiasnya memiliki ciri khas tersendiri. 

Beberapa rumah adat yang ada tetap dipertahankan bentuknya dari generasi ke generasi 

dan tanpa mengalami perubahan. Namun tidak sedikit pula rumah adat yang 

mengalami perubahan, hal ini dikarenakan rumah tersebut mengalami pelapukan 

sehingga masyarakat menggantinya dengan yang baru tetapi menggunakan material 

yang sama.   

Rumah tradisional juga dapat disebut sebagai rumah yang dibangun dengan 

memperhatikan kegunaan, fungsi sosial serta kepentingan budaya dari gaya dan 

struktur bangunannya.21 Penilaian kategori rumah tradisional dapat juga dilihat dari 

aktivitas masyarakat yang dilaksanakan di rumah tersebut seperti untuk acara syukuran, 

nazar, baca-baca dan upacara adat lainnya. 

Rumah tradisional ialah ungkapan karya manusia berbentuk rumah yang 

merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan 

tumbuh kembangnya kebudayaan dalam masyarakat. Ragam hias arsitektur pada 

rumah tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Rumah adat merupakan 

bagian penting dari unsur fisik budaya dan kecenderungan sifat budaya yang terbentuk 

dari tradisi masyarakat.22 

Rumah tradisional adalah karya seni arsitek terdahulu. Rumah tradisional 

masyarakat dapat melambangkan gaya hidup, ekonomi dan lainnya. keberagaman 

 

 21Leonar Julio Axel Mahal, “Perlindungan Hukum Atas Rumah Adat sebagai Ekspresi Budaya 

Tradisional”. Darmasisya, Vol. I No. 1 (Maret 2021), h. 520.   

 22Leonar Julio Axel Mahal, “Perlindungan Hukum atas Rumah Adat sebagai Ekspresi Budaya 

Tradisional”. h. 520. 
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budaya setiap daerah yang ada di Indonesia masing-masing memiliki rumah adat 

tersendiri.23 

2. Ikonik Rumah Adat 

Ikon adalah karakter yang menyerupai objek yang diwakilinya atau karakter 

yang memiliki kesamaan terhadap ciri-ciri objek yang dimaksud.24 Ikonik pada rumah 

adat merupakan hasil karya bangunan yang dapat digunakan sebagai penanda untuk 

mencirikan lokasi masyarakat sekitar atau tanda suatu zaman tertentu.25 Kata ikon 

sering juga dimaknai sebagai simbol, dalam hal ini simbol sebagai ciri khas yang 

melekat pada arsitektur rumah adat Caile.  

Makna simbol yaitu arti dari sebuah kata atau benda dari berbagai hal yang 

diperoleh serta dapat menggambarkan atau memberikan makna yang abstrak.   Simbol 

adalah bentuk gambar atau objek yang mewakili ide, simbol itu sendiri bukanlah nilai, 

tetapi simbol dibutuhkan untuk memahami nilai yang diwakilinya. Dalam kehidupan 

sosial budaya, simbol bukan hanya objek yang terlihat, tetapi juga gerakan dan ritual.26 

Soeprapto berpendapat bahwa simbol sebagai objek dari interaksi sosial, simbol 

digunakan sebagai representasi dari komunikasi yang ditentukan oleh orang-orang 

yang menggunakannya. Pada dasarnya segala bentuk upacara yang dilakukan oleh 

 

23Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah-Tradisional, diakses 17 Desember 2021, 20:55 

WITA. 

 24Yudhi Gunardi, dkk “Filosofi Arsitektur Masjid Al-Mishbah: Studi Arsemiotika Ikon-Indeks-

Simbol” Jurnal Arsitektur Zonasi, Vol. IV No. 2 (Juni 2021), h. 286. 

25Yudhi Yuniar Rahadian, dkk “Kajian Karakteristik Bangunan Ikonik pada Gedung Puspa 

Iptek Kota Baru Parahyangan”. Jurnal Reka Karsa, Vol. I No. 1, (Juni 2013), h. 2. 

 26Nur Awaliah Putri Djalil, “Tradisi Mappacci dalam Adat Pernikahan pada Masyarakat Suku 

Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)”, 

Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2021), h. 6-7. 
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manusia merupakan sebuah bentuk simbolisme, maksud dan makna itulah yang 

menjadi tujuan manusia untuk memperingatinya.27 

C. Nilai-nilai Budaya 

Nilai adalah konsep, yang dirumuskan dari tingkah laku untuk pembentukan 

mental manusia. Dalam pengertian yang luas nilai merupakan standar yang mengatur 

sistem tindakan, selain itu nilai juga merupakan keutamaan yaitu sesuatu yang lebih 

disukai, baik berkenaan dengan hubungan sosial maupun cita-cita serta usaha untuk 

mencapainya.28 

Terdapat lebih dari 3000 suku bangsa yang tersebar di wilayah Indonesia 

dengan setiap ragam budaya dan tradisi yang dimiliki. Setiap suku bangsa pun memiliki 

budaya yang didalamnya mengandung nilai-nilai budaya sebagai dasar kebaikan. Nilai 

budaya merupakan sesuatu yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai 

perangkat keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam 

kehidupan masyarakat.29 

Koentjaraningrat berpendapat bahwa nilai-nilai budaya adalah gagasan yang 

telah hidup di benak sebagian besar anggota masyarakat ketika menyangkut apa yang 

mereka anggap berharga dalam hidup. Nilai-nilai budaya dapat ditemukan dalam kata-

kata dan perilaku masyarakat yang dituntut oleh budayanya. Nilai budaya yang dimiliki 

 

 27Tommi Soeparto, Pengantar Teori Komunikasi, (Cet. I; Yogyakarta: Media Pressindo, 2006). 

h. .32. 

 28Mohamad Mustari, Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: 

Laksbang Pressindo, 2011), h. 4. 

29Nanik Hindaryatiningsih, Model Proses Pewarisan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Tradisi 

Masyarakat Buton, Sosiohumaniora. Vol. XVIII. No. 2. (Juli 2016), h. 108. 
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oleh masyarakat dapat mempengaruhinya dalam menentukan pilihan, cara-cara serta 

tujuan dari perbuatannya.30 

Sistem nilai budaya merupakan sistem yang paling tinggi dan paling abstrak 

dalam adat istiadat karena nilai budaya merupakan suatu konsep-konsep tentang apa 

yang hidup di dalam alam pikiran masyarakat, mengenai apa yang mereka anggap 

berharga dan bernilai dalam hidup sehingga dapat dijadikan sebagai  pedoman yang  

memberi arah dan tujuan kepada masyarakat.31 Nilai budaya memiliki multifungsi 

sebagai pengarah, menunjukkan tingkah laku dan pendorong bagi kelakuan manusia, 

mempengaruhi pilihan makna dan perilaku. Selain itu, nilai budaya juga dapat 

berfungsi sebagai nilai yang mewakili konsep-konsep yang telah ada sebelumnya 

sehingga dapat mengurangi ketegangan dengan lancar dan mudah. 

Nilai-nilai budaya merupakan nilai yang ada dan berkembang dalam 

masyarakat. Secara umum, beberapa nilai budaya yang ada adalah sebagai berikut:  

1. Nilai Keyakinan 

Keyakinan merujuk pada penerimaan dan kesetiaan bahwa sesuatu itu ada dan 

benar adanya, baik memiliki bukti maupun tidak. Nilai ini dapat mempengaruhi 

moral dan perilaku karena keyakinannya terhadap suatu budaya lokal. Oleh 

karena itu, hal tersebut menjadi kepribadian, sifat, perilaku, kebiasaan yang 

 

30Ryan Prayogi dan Endang Danial, Pergeseran Nilai-nilai Budaya pada Suku Bonai sebagai 

Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Humanika. Vol. 

XXIII No. 1 (2016), h. 71. 

31Ryan L. Rachim dan H. Fuad Nashori, Nilai Budaya Jawa dan Perilaku Nakal Remaja Jawa, 

Indigenous, Vol. IX, No. 1, (Mei 2007), h. 34. 
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cukup berkarakter dalam kehidupan sosial karena telah tertanam kuat dalam jati 

diri masyarakat.32 

2. Nilai Filosofi 

Nilai filosofis dalam suatu kebudayaan menjadikan simbol atau ikon-ikon 

sebagai dasar pemaknaannya karena simbol mengandung makna atau maksud 

tertentu. Nilai filosofis digunakan sebagai prinsip dalam kehidupan berdasarkan 

tingkat kepentingannya. Hal inilah yang menjadikan konsep nilai filosofis sangat 

penting untuk perkembangan dan pelestarian suatu kebudayaan yang ada dalam 

lingkungan masyarakat.33 

3. Nilai Sosial 

Nilai sosial suatu budaya dapat dipahami dengan menganalisa realitas masyarakat 

dalam suatu lingkungan. Nilai ini merupakan suatu konsep yang dianut oleh 

masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk, konsep ini lahir dari 

kesepakatan setiap individu maupun kelompok masyarakat.34 

4. Nilai Seni 

Nilai seni adalah segala nilai-nilai keindahan yang mengandung nilai kebaikan 

dalam konteks moral atau tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat, hal ini dapat dijumpai pada suatu kebudayaan. Setiap 

kebudayaan memiliki simbol-simbol tertentu sebagai representasi kehidupan 

masyarakat, simbol itulah yang kemudian mengandung nilai-nilai keindahan. 

 

 32Sulpi Affandy, “Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Perilaku 

Keberagaman Peserta Didik”, h. 193. 

33Moch Zihad Islami dan Yulia Rosdiana Putri, Nilai-nilai Filosofis dalam Upacara Adat 

Mongubingo pada Masyarakat Suku Gorontalo, jurnal Ilmu Budaya Vol. VIII, No. 2, (2020), h. 187. 

34Hayana, “Perspektif Nilai-nilai Budaya Lokal dan Hubungannya dengan Agama”, IAIN 

Parepare, 12 Maret 2021, https://www.iainpare.ac.id/ (7 April 2022). 
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Bentuk kesenian itulah yang kemudian diakui sebagai salah satu ungkapan 

kreatifitas masyarakat.35 

5. Nilai Ekonomis 

Kebudayaan juga mengandung nilai ekonomis, hal ini dimaksud ketika budaya 

tersebut dapat memberikan keuntungan secara finansial yaitu menghasilkan 

pundi-pundi rupiah.36 Nilai ini merupakan salah satu tolak ukur dari seberapa 

banyak manfaat yang diberikan. Namun budaya akan menciptakan peluang 

ekonomi bagi masyarakat apabila budaya tersebut memiliki ciri khas dan daya 

tarik sebagai nilai jual tersendiri. Hal tersebut dikenal dengan istilah arkeowisata, 

yaitu suatu situs yang memiliki nilai sejarah dan peradaban masyarakat di masa 

lalu yang menawarkan keunikan dan daya tarik lainnya kepada wisatawan.37   

 

 

 35Hengki Armez Hidayat, dkk. “Seni Tradisi dan Kreatifitas dalam Kebudayaan Minangkabau”, 

Musikolastika. Vol. I no. 2 (2019), h. 71. 

 36Shely Cathrin, “Tinjauan Filsafat Kebudayaan Terhadap Tradisi Cangget Agung Masyarakat 

Lampung”, Al-Adabiya. Vol. XVI No. 1 (Juni 2021), h. 108. 

 37Roby Ardiwidjaja, Arkeowisata: Mengembangkan Daya Tarik Pelestarian Warisan Budaya 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 9. https://books.google.co.id/ (14 Agustus 2022). 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian budaya, penulis menggunakan data kualitatif 

sebagai data utama dalam penelitian ini yang menekankan proses berpikir secara 

induktif dan deduktif yang memiliki keterkaitan dengan dinamika hubungan antar 

fenomena yang diteliti.1  Data diperoleh melalui studi lapangan dan kajian pustaka 

untuk menguatkan proses penelitian ini dalam memahami fenomena atau peristiwa 

mengenai rumah adat Caile. 

Penulis melakukan pengumpulan data informasi penelitian dengan langsung ke 

lapangan sekaligus terlibat dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 

mendeskripsikan rumah adat Caile yang ada di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah. 

2. Lokasi Peneliatian 

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini terletak di Desa Pao 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Penulis ingin mengungkap bahwa rumah 

adat Caile merupakan warisan budaya yang patut dilestarikan, serta kurangnya karya 

ilmiah yang membahas tentang rumah adat Caile. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan bukan hanya sekedar tentang sudut tinjauan, tetapi juga 

mengandung pengertian teknik-teknik, logika berpikir dan metode yang digunakan 

 

1Deni Damayanti, Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, 

Tesis dan Karya Ilmiah Populer, (Cet. I; Yogyakarta: Araska, 2016), h. 44. 



25 

 

 

 

dalam penelitian sesuai dengan objek penelitian. Pendekatan penelitian biasanya 

mengacu pada mekanisme kerja suatu penelitian yaitu bagaimana pendekatan suatu 

masalah dari aspek atau sudut mana persoalan yang akan diteliti. 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah adalah suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa 

lalu melalui pembuktian, penafsiran dan juga penjelasan melalui pikiran dan prosedur 

penelitian ilmiah.2 Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak untuk memasuki serta 

memahami situasi yang aktual terkait dengan penerapan suatu peristiwa. Pendekatan 

ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui sejarah dan kegiatan masyarakat 

Desa Pao di Caile.  

2. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang keadaan masyarakat terutama 

masyarakat sekitar rumah adat Caile secara lengkap dari segi struktur, strata serta 

berusaha memahami peran rumah adat sendiri terhadap masyarakat, baik pada masa 

kerajaan maupun pada masa modern. Pendekatan ini membantu penulis menganalisa 

pengaruh kehidupan serta perilaku masyarakat terhadap rumah adat Caile di Desa Pao 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Melalui ilmu sosiologi dapat dilihat gejala 

sosial yang ada di masyarakat dengan fenomena sosial yang timbul seiring dengan 

perkembangan masyarakat yang saling mempengaruhi.3 Oleh karena itu, penulis 

melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yang tahu tentang bagaimana rumah 

adat Caile pada masa lampau serta perkembangannya hingga sekarang. 

 

 2Pendekatan Historis, Antropologi dan Sosiologi (20 Februari 2022, Pukul 14:41 WITA) 

Https://Www.Kompasiana.com/Khoirotunnisak/. 

 3Ajub Ishak, “Ciri-ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam”. Al-

Mizan, Vol. IX No. 1 (Juni 2013), h. 67. 



26 

 

 

 

 

3. Pendekatan Antropologi 

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari kemanusiaan sebagai masyarakat.4 

Mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tingkah laku dan cara berpikirnya.5 

Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha 

mencapai pengertian tentang makhluk manusia yang mempelajari keragaman bentuk 

fisik, masyarakat dan kebudayaannya. 

C. Sumber Data  

1. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung melalui survei lapangan menggunakan 

semua teknik pengumpulan data yang orisinal.6 Dalam penelitian lapangan, data primer 

adalah data utama yang langsung dari narasumber atau informan. Dalam hal ini, 

informan adalah seorang pemuka adat dan seorang tokoh masyarakat di beberapa 

komunitas lokal. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari lembaga yang berperan sebagai pengumpul data 

dan mempublikasikannya kepada masyarakat.7 Data sekunder merupakan data 

 

 4I Gede A. B. Wiranata, Antropologi Budaya (Cet. II; Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 

h. 3. 

 5I Gede A. B. Wiranata, Antropologi Budaya, h. 4.  

 6Sri Haspasari Wijayanti, dkk, Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiyah), h. 

245. 

 7Sri Haspasari Wijayanti, dkk, Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiyah), h. 

245. 
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pendukung yang memiliki relevansi serta dapat menunjang penelitian ini yaitu melalui 

dokumen atau buku untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan strategi yang digunakan oleh penulis 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengumpulan data ini 

dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan 

informasi yang dapat dipercaya.8 Dalam penelitian ini digunakan metode Field 

Research merupakan metode pertama yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

sejarah. Penulis mencari dan menemukan sumber-sumber informasi data tentang 

rumah adat Caile. Setelah menemukan sumber data tentang rumah adat, penulis 

melakukan beberapa langkah untuk mendapatkan data informasi tersebut, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi yakni mencurahkan seluruh alat indra terutama pengamatan mata 

untuk mengamati fokus objek yang diteliti.9 Metode observasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung 

ke lokasi, serta pencatatan secara sistematis. Penulis melihat dan mengamati secara 

langsung aktivitas masyarakat di rumah adat Caile. 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan antara pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai (interviewee) yang menjawab 

 

 8Sudaryono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Ed. 2 Cet. III; Depok: 

Rajawali Press, 2019), h. 215. 

 9Basri, Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan, Teori dan Praktik), h. 58. 
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pertanyaan.10 Dalam wawancara ini penulis menggunakan Teknik Purposive sampling 

yaitu pengambilan sampel atau data dengan beberapa pertimbangan atau kriteria 

tertentu untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.11 Penulis 

menggunakan metode wawancara bertujuan memperoleh informasi data primer tentang 

rumah adat Caile. Penulis telah menetapkan terlebih dahulu pokok masalah dan 

pertanyaan yang akan diajukan sebelum melakukan wawancara. 

3. Dokumentasi 

Secara umum pengertian dokumentasi tercermin dalam penggunaan kata 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terminologi dokumentasi antara lain dipakai 

pada pengertian berikut: dokumentasi teknik, dokumentasi film, dokumentasi pribadi 

dan sebagainya. Peristiwa dapat didokumentasikan dalam bentuk tulisan, foto, rekaman 

dan berbagai cara lain seiring dengan kemajuan teknologi. Hasil dokumentasi tersebut 

dapat menjadi sumber informasi tentang peristiwa tersebut.12 Adapun metode 

dokumentasi digunakan penulis sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan dan dijadikannya sebagai penguat maupun pendukung dalam 

melakukan penelitian. 

 

 

 

10Dexy J. Moleojeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXVI; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 187. 

11Diah Aristya Hesti, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas 

Aktiva Produktif (Kap), dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan”. Skripsi, (Semarang: Fak. Ekonomi 

Universitas Diponegoro, 2010), h. 51. 

12Blasius Sudarsono, “Dokumentasi, Informasi dan Demokratisasi”, Baca Vol. XXVII No. 1 

(April 2003), h. 8. 
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E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data biasanya dilakukan melalui 

pengamatan (observasi), wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (focus 

group discussion) dan analisis data.13 Dalam penelitian ini pengolahan data 

menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisis dengan cara membanding-

bandingkan data antara data yang satu dengan data yang lain kemudian menarik 

kesimpulan. Penulis menggunakan beberapa data atau pendapat terdahulu oleh para 

ahli maupun orang-orang yang pernah melaksanakan upacara adat di rumah adat Caile, 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam mengolah data yang sangat 

penting dalam penelitian.14 Analisis data adalah upaya yang dilakukan secara bekerja 

dengan data, yaitu penulis melakukan proses pengorganisasian dan mengurutkan data, 

mensintesiskannya menjadi satuan yang dapat dikelola agar penulis dapat menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari serta menetapkan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.15  

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang 

dapat dibaca dan diimplementasikan. pendekatan deskriptif kualitatif adalah 

pendekatan yang digunakan penulis untuk menggambarkan keadaan sasaran yang 

 

 13Sri Haspasari Wijayanti, dkk, Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiyah), 

h. 246. 

 14Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Ed, 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 40. 

 15Dexy J. Moleojeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 248 
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sebenarnya, penelitian secara apa adanya, sejauh hasil observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Pao  

Terdapat sebuah perkampungan yang tumbuh banyak pohon mangga oleh 

karena itu perkampungan tersebut diberi nama Pao. Di tanah ini pula Tomanurung 

tersebut Appau-Pau (berkata). Kata Appau-pau inilah yang menjadi dasar sehingga 

kampung ini diberi nama Pao.1 

 Setelah diketahui oleh Kerajaan Gowa bahwa dihulu sana telah berdiri sebuah 

perkampungan yang aman, damai dan sejahtera maka diutuslah beberapa panglima 

perang dari Kerajaan Gowa untuk memerangi Butta Pao. Akan tetapi pasukan dari 

Gowa tersebut dikalahkan oleh pasukan Butta Pao. Setelah beberapa kali dilakukan 

penyerangan terhadap Butta Pao, akhirnya Kerajaan Gowa mengakuai Pao sebagai 

daerah yang kuat, maka berdirilah Kerajaan Pao dengan raja pertama adalah Tette Dg. 

Manggala, bergelar Puanta ri Pao.2 

Pada masa pemerintahannya, rakyat Pao menjadi aman, damai dan sejahtera, 

kerajaan ini melindungi beberapa Gallarrang. Gallarrang merupakan gelar pemimpin 

di wilayah Kerajaan Pao. Gallarrang ini pula menaungi enam Gallarrang yaitu 

Gallarrang Pao, Gallarrang Baringang, Gallarrang Tonasa, Gallarrang 

Mamampang, Gallarrang Suka dan Gallarrang Balassuka.3 Keenam Gallarrang ini 

dipimpin oleh Galla’ yang dalam artian sekarang Kepala Desa. Dalam pemerintahan 

Puangta Ri Pao, beliau didampingi oleh seorang Bongki yang merupakan pemangku 

 

1Dokumen RPJM Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, h. 3. 

2Dokumen RPJM Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, h. 3. 

 3Dokumen RPJM Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, h. 4. 
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adat, atau dewa yang mengurusi tentang pergantian Puanta dan upacara adat. Ada pula 

pendamping raja yaitu Pakkambarang untuk menjaga keamanan Kerajaan Pao. 

Dahulu setelah Belanda datang dan menjajah Indonesia secara umum, kerajaan 

Pao pun tak luput dari invasi tersebut, pusat pemerintahan dipindahkan ke Tombolo 

kemudian melantik A. Baso Makkumpalle sebagai Puangta ri Pao. Seiring berjalannya 

waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan, maka terbitlah aturan-aturan tentang 

pengelolaan pemerintahan dalam suatu daerah atau wilayah sehingga dituangkan dalam 

undang-undang oleh pemerintah. Dengan adanya undang-undang tentang 

pemerintahan desa, maka Kerajaan Pao berubah menjadi desa Tamaona dan yang 

diangkat sebagai kepala desa pertama bernama Karaeng Teya.4 

2. Kondisi Geografis 

Desa Pao merupakan salah satu dari Sembilan desa atau kelurahan di wilayah 

kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa. Desa ini berjarak ±105 Km dari kota 

Sungguminasa dan berjarak 2 Km dari ibukota Kecamatan. Desa Pao juga berbatasan 

dengan wilayah lain yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah 

Timur berbatasan dengan Desa Tabbinjai, sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Erelembang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamaona.5 

Luas wilayah desa ini adalah 3.025.68 Ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang 

meliputi hutan 2,062.90 Ha, tanah persawahan 246.81 Ha, pemukiman 539 rumah, 

jalan desa 21,46 Km dan jalan aspal 1.87 Km. Luas wilayah administrasi yang dimiliki 

Desa Pao terbagi kedalam empat dusun seperti dusun Pao dengan luas sekitar 50,72 

Km2
, Dusun Lembang dengan luas sekitar 62,59 Km2, Dusun Pattallassang dengan luas 

 

4Dokumen RPJM Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, h. 4. 

5Dokumen RPJM Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, h. 5. 



33 

 

 

 

sekitar 1.576,16 Km2 dan Dusun Bangkeng Batu dengan luas sekitar 3.025,68 Km2.6 

Kawasan hutan yang luas di desa ini ditumbuhi beraneka ragam tanaman seperti kayu 

Pinus, kayu Asa’, kayu Tumea, kayu Raja, Rotan dan lain-lain sehingga masyarakat 

dapat memanfaatkan hasil hutan tersebut sebagai salah satu sumber perekonomian. 

Desa Pao mempunyai kondisi daerah pegunungan dengan ketinggian 600-1.750 

Meter dari permukaan laut, karena Desa Pao merupakan dataran tinggi maka sangat 

cocok dengan pengembangan tanaman pangan dan budidaya tanaman kebun atau 

sayuran.7 

a. Penduduk 

Penduduk adalah orang yang berdomisili di Desa Pao sebagai diri pribadi, 

anggota keluarga, anggota masyarakat, warna negara dan himpunan kuantitas dalam 

batas wilayah negara atau daerah pada waktu tertentu.8 Angka pertumbuhan penduduk 

merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh 

pertumbuhan secara alamiah maupun migrasi penduduk. Adapun jumlah penduduk 

Desa Pao berdasarkan survei tahun 2020 dijabarkan dalam jumlah penduduk dalam 

setiap dusun, seperti dusun Pao dengan jumlah penduduk 340 jiwa, dusun Lembang 

dengan jumlah penduduk 717 jiwa, dusun Bangkeng Batu dengan jumlah penduduk 

723 jiwa dan dusun Pattallassang dengan jumlah penduduk 723 jiwa. Sehingga total 

jumlah penduduk Desa Pao secara keseluruhan adalah sebanyak 2.503 jiwa. 

 

6Dokumen RPJM Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, h. 6. 

7Dokumen RPJM Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, h. 6. 

8Puji Hardati, “Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Lapangan Pekerjaan di Jawa Tengah”. 

Forum Ilmu Sosial. Vol. XL No. 2 (Desember 2013), h. 222. 



34 

 

 

 

Perubahan jumlah penduduk dapat terjadi secara ilmiah maupun adanya migrasi 

penduduk, sehingga persentase jumlah penduduk dapat berubah dari waktu ke waktu. 

Kondisi tersebut dikarenakan: 

1) Datang, berasal dari luar desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi 

2) Pernikahan dan pekerjaan 

3) Pindah tempat tinggal 

4) Meninggal dunia.9 

b. Iklim 

Iklim Desa Pao pada umumnya memiliki suhu rata-rata berkisar 15º C sampai 

25º C dengan tingkat curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan ini kadang terjadi 

tidak sesuai dengan ketentuan musim atau tidak terdeteksi. Masyarakat Desa Pao biasa 

juga mendeteksi iklim dengan berpatokan pada kitab Lontara’ yang ditulis oleh nenek 

moyang dan para pendahulu dengan menafsirkan bahwa bulan Oktober-Maret adalah 

musim hujan dan bulan April-September adalah musim kemarau. Terjadinya 

pergantian musim yang tidak menentu dimanfaatkan masyarakat untuk menanam 

tanaman pangan dan hortikultura secara bergantian.10 

3. Pendidikan  

Kesadaran tentang pentingnya Pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru 

terjadi beberapa tahun ini sehingga lulusan SD dan SLTP mendominasi tingkat 

pertama, yang ditunjang dengan adanya Pendidikan gratis yang disediakan oleh 

pemerintah kabupaten Gowa sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya 

 

9Dokumen RPJM Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, h. 14. 

10Dokumen RPJM Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, h. 6-7. 
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sekolah dalam mendorong anak-anak usia didik untuk bersekolah pada jenjang sekolah 

dasar dan lanjutan. 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam memajukan tingkat 

kesejahteraan serta perekonomian. Dalam kajian alat peringkat kesejahteraan 

masyarakat, pendidikan merupakan aspek ketiga yang menjadi penanda dalam 

penggolongan masyarakat sejahtera dan prasejahtera. 

Pendidikan yang tinggi akan mendorong tumbuhnya sumber daya manusia 

yang handal dan terampil, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan 

pengangguran, terutaman pada masyarakatt Pao. Di desa Pao terdapat sekolah yang 

tersebar di setiap dusun, diantaranya: 

a. Dusun Pao  

1) PAUD SPAS 

b. Dusun Lembang 

1) SDN Lembang Pao  

2) TK Aisyiah 

c. Dusun Pattallassang 

1) TK Bowonglangi Berbasis Ekologi dan Budaya 

2) MIS GUPPI Pattallassang 

3) MTS Ukhuwah Islamiyah 

4) MA Ukhuwah Islamiyah Pattalassang 

d. Dusun Bangkeng Batu 

1) SD Inpres Bangkeng Batu 

2) PAUD SPAS Cabang Pao.11 

 

11Dokumen RPJM Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, h. 18. 
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B. Eksistensi Rumah Adat Caile di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa 

1. Sejarah dan Renovasi Rumah Adat Caile 

Gambar 1. Rumah Adat Caile 

Kerajaan Gowa sudah ada sekitar satu abad sebelum Caile dibangun yaitu pada 

tahun 1320, raja pertamanya adalah Tumanurung Baine (Putri Ratu).12 Pada tahun 1460 

raja yang berkuasa di Kerajaan Gowa adalah Dg. Matanre Karaeng Manggutungi 

Tumapa’risi Kallonna.  Masa pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi 

Tumapa’risi Kallonna berhasil memperluas Kerajaan Gowa dengan cara invasi melalui 

perang dengan menaklukkan beberapa wilayah seperti Garassi, Katingang, Parigi, 

Siang (Pangkajene), Sidenreng, Lempangang, Bulukumba, Selayar, Panaikang, 

Cempaga, Maros, Polong Bangkeng dan sebagainya, sehingga kerajaan Gowa meliputi 

hampir seluruh daratan Sulawesi Selatan.13 

 

12Pemerintahan Kabupaten Gowa, “Sejarah Kabupaten Gowa”, gowakab.go.id website resmi 

kabupaten gowa, http://gowakab.go.id/sejarah-kabupaten-gowa/ (18 juni 2022). 

13Nurul Fadilah, M. Dahlan, Syamzan Syukur, “Preservation of Rotterdam Fort Post Bongaya 

Agreement in Makassar”. Jurnal Diskursus Islam. Vol IX, No. 1, (April 2021), h. 12. 

http://gowakab.go.id/sejarah-kabupaten-gowa/
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Caile dibagun oleh Dampangia pada tahun 1468 atau pertengahan abad 15 M. 

Rumah adat Caile merupakan rumah pertama yang dibangun di wilayah itu dan setiap 

orang yang lewat akan menoleh. Oleh karena itu, nama Caile diambil dari bahasa 

Konjo yaitu Assaile yang berarti menoleh.14  

Nama dari Dampangia merupakan pemberian dari masyarakat Pao, seperti yang 

diungkap oleh Boko Dg. Tunru: 

“Na naissengi anjo tau a kua Dampangia, anjo tau rioloa ta naissengai bahasa 

Bugisi, anjo Dampangia ta naisseng tonga’ai a’Konjo. Jari rikuta’nangi i bede 

kua “Nai sa’bu’nu?”, angkua bede “A’dampanganga’”, battuanna anjo 

“Pammopporanga’, ka ta kuissengai battuanna bicarannu”. Rienga seng 

a’kuta’nang angkua “Nai sa’bu’nu?”, angkuami seng “A’dampanganga”. 

Maka tallu pi ri kuta’nangi angkuami seng A’dampanganga, nakuami taua 

Dampangia sa’bu’na.” 

Terjemahan:  

“Awal mula masyarakat tahu nama Dampangia, orang-orang dahulu 

(masyarakat Pao) tidak tahu berbahasa Bugis, Dampangia juga saat itu tidak 

tahu berbahasa Konjo. Jadi dia (Dampangia) ditanya “siapa namamu?”, 

jawabnya “saya minta maaf”, maksudnya itu “saya minta maaf karena saya 

tidak tahu arti dari perkataanmu”. Namun ada lagi yang menanyakan “siapa 

namamu?”, dia menjawab “saya minta maaf”. Maka ketika sudah tiga kali 

diberi pertanyaan dia menjawab lagi A’dampanganga, sehingga orang-orang 

(masyarakat Pao) mengatakan bahwa Dampangia lah namanya.”15 

Ketika Dampangia tiba di Butta Pao, Ia berinteraksi dengan masyarakat 

setempat yang mana masyarakat menggunakan bahasa Konjo. Oleh karena itu, ketika 

mereka berkomunikasi, Beliau ini selalu mengatakan “A’dampanganga”. 

A’dampanganga adalah saya minta maaf yang dalam dalam artian “saya tidak atau apa 

yang anda katakan” hingga akhirnya dia mengucapkan tiga kali kata tersebut, maka 

masyarakat disana mengatakan bahwa nama beliau adalah Dampangia.  

 

14Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

15Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 
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Dampangia menetap di daerah ini dan membangun rumah yang disebut dengan 

Caile pada tahun 1468. Melihat banyak pohon mangga yang tumbuh di daerah tersebut 

Dampangia pun memberi nama Pao yang berarti mangga dalam bahasa Bugis.16 

Kemudian Dampangia pun menjadi pemimpin di tanah Pao ini. Seperti halnya dengan 

cerita Tomanurung dalam naskah Lontara, Tomanurung bagi masyarakat Bugis-

Makassar pada umumnya dianggap sebagai penyelamat, pemersatu dan pelanjut 

kehidupan masyarakat.17  

Tibalah seorang gadis dengan empat puluh rombongannya di Bantimurung 

Gallang (Air Terjun Gallang) yang diiringi dengan tabuhan gendang. Suara gendang 

itu terdengar oleh Dampangia, kemudian dia pun menuju Bantimurung Gallang dan 

menghampiri gadis itu. Kedatanganan gadis tersebut bukanlah tanpa alasan, dia 

menceritakan bahwa dia perintahkan untuk menyusuri sungai dari Luwu, apabila dia 

sampai pada air terjun yang menghadap ke matahari maka dia harus tinggal dan 

menetap disana. Kemudian Dampangia menikah dengan gadis tersebut, gadis itu pun 

diberi nama Puang Bongki (gelar untuk pemangku adat).18 Belum ada reverensi secara 

jelas mengenai kedatangan Dampangia dan Puang Bongki di tanah Pao sehingga 

penulis langsung membahas bahwa Puang Bongki menjadi pemangku adat dan menjadi 

pendamping Dampangia di tanah Pao. 

Setelah Dampangia meninggal, peran pemimpin digantikan oleh Gallarrang. 

Seperti yang diungkapkan Boko Dg. Tunru: 

 

16Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

17Syamzan Syukur, “Pemerintahan Demokrasi Perspektif Masyarakat Tomanurung Kedatuan 

Luwu”, Jurnal Rihlah. Vol. I, No. 2, (2014), h. 4-5. 

18Darmawati Dg. Tabunga, (59 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 
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 “Ka mate pi anjo Dampangia nampa rieng Gallarrang ka kuai punna nu 

sambeia Gallarrang sabbukangi.” 

Terjemahan: 

“Setelah Dampangia meninggal barulah ada yang namanya Gallarrang karena 

sebelum Dampangia meninggal beliau berpesan, “jika saya akan digantikan, 

sebut dia Gallarrang”.19 

Sebelum Dampangia wafat, beliau berpesan bahwa jika dia akan digantikan 

maka sebutan untuk penggantinya adalah Gallarrang. Kemudian dibentuklah 

Gallarrang yang menaungi enam Gallarrang yaitu Gallarrang Pao, Gallarrang 

Baringang, Gallarrang Tonas, Gallarrang Mamampang, Gallarrang Suka dan 

Gallarrang Balassuka.20 Keenam Galarang ini dilantik di rumah adat Caile, kemudian 

ditunjuklah seseorang yang akan menjadi Puanta dan akan menaungi keenam 

Gallarrang ini. Puanta sederajat dengan Camat pada masa modern ini, sedangkan 

Gallarrang sederajat dengan Desa. 

Apabila prosesi pelantikan Puanta selesai laksanakan di rumah adat Caile, dia 

akan diarak menuju Sapo Lompoa yang merupakan tempat tinggal Puanta, disana 

terdapat sebuah benteng besar yang diyakini masyarakat adalah pohon lombok raksasa 

(Benteng Taji Tateppo’na), disanalah akan diumumkan kepada masyarakat bahwa 

orang inilah yang akan menjadi Puanta atau pemimpin di kerajaan Pao. Kerajaan Pao 

 

19Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

 20Dokumen RPJM Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, h. 4. 
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merupakan kerajaan yang tergabung dalam federasi kerajaan dataran tinggi atau disebut 

dengan istilah Pitu Limpoe seperti yang telah dijelaskan oleh Herawati (2010).21 

Gambar 2. Benteng Taji Tateppo’na. 

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, telah dilakukan beberapa 

renovasi pada rumah adat Caile. Oleh karena itu, rumah adat Caile yang sudah ada 

sejak 554 tahun silam ini sudah mengalami banyak perubahan dari segi desain maupun 

dari bahan material yang digunakannya, sehingga hanya ada beberapa material saja 

yang masih dipertahankan hingga sekarang. 

 

21Herawati (2010: 48) dalam jurnalnya “Pemertahanan Bahasa Konjo di Tengah Desakan 

Bahasa Bugis di Daerah Buffer Stard” mengatakan bahwa dahulu kerajaan Sinjai terdiri atas beberapa 

kerajaan yang tergabung kedalam federasi Tellu Limpoe dan Pitu Limpoe. Tellu Limpoe terdiri dari 

kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah pesisir pantai, seperti kerajaan Tondong, kerajaan Bulo-bulo 

dan kerajaan Lamatti. Adapun Pitu Limpoe adalah gabungan beberapa kerajaan yang berada di dataran 

tinggi, yaitu kerajaan Turungeng, Kerajaan Manimpahoi, kerajaan Terasa, kerajaan Manipi, kerajaan 

Suka, kerajaan Bala Suka dan kerajaan Pao. 
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Rumah adat ini dulunya menggunakan bahan material bambu, mulai dari 

tangganya yang disebut Sapana terbuat dari bambu, dinding dan lantainya juga terbuat 

dari Te’de (bambu yang dilebarkan) hingga atapnya yaitu Cippe (bambu yang dipotong 

kecil dan dibelah kemudian disusun sedemikian rupa hingga membentuk atap). Adapun 

tiang rumah adat Caile terbuat dari kayu raja, namun setelah mengalami beberapa 

perbaikan, kini sisa sembilan tiang yang masih dipertahankan sedangkan yang lainnya 

sudah diganti dengan kayu putih.22 Kini rumah adat sudah menggunakan atap dari seng, 

lantai dari papan kayu dan dindingnya tidak lagi terbuat dari bambu, melainkan dari 

kayu dan seng. Renovasi pada rumah adat Caile sebagai berikut: 

Atap adalah bagian dari bangunan dan digunakan untuk tujuan perlindungan, 

menutupi seluruh ruang di bawahnya dari pengaruh panas, hujan, angin, dan debu. 

Dalam pandangan tradisional atap tidak hanya memiliki fungsi fisik tetapi juga fungsi 

lain yang berhubungan dengan kosmologi yang didalamnya mencakup lambang 

(simbol) dan makna filosofi. 

Nuryanto (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa fungsi atap 

dalam pandangan masyarakat tradisional Sunda dimaknai sangat sederhana, seperti 

dalam ungkapan;”Nu penting ulah kahujanan, ulah kaanginan, ulah kapanasan”, 

artinya yang paling penting adalah tidak keanginan, tidak kehujanan, dan tidak 

kepanasan.23 Begitu pula dengan Toraja yang menganggap bahwa bentuk atap pada 

rumah adat Tongkonan merupakan abstraksi dari bentuk perahu dan tanduk kerbau 

 

22Darmawati Dg. Tabunga, (59 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

23Nuryanto, “Fungsi, Bentuk dan Makna Atap Imah Panggung Sunda (Studi Perbandingan Atap 

Rumah di Kasepuhan Ciptagelar, Naga, dan Pulo) “. Jurnal Arsitektur Zonasi. Vol. IV, No. 1 (Februari 

2021), h. 98-99.  
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sebagai lambang kepercayaan mereka terhadap Tedong garanto’eanam artinya kerbau 

sebagai simbol pokok harta benda.24 

Dahulu atap rumah adat Caile terbuat dari bahan bambu yang dibelah dan 

disusun saling berkaitan dengan bambu yang lain yang disebut dengan Cippe kemudian 

diganti menjadi atap rumbia yang terbuat dari daun pohon sagu, dan yang terakhir 

sampai saat ini rumah adat Caile menggunakan atap seng.25 Penggunaan atap Cippe 

dapat kita temukan juga di beberapa rumah adat yang ada di Indonesia, seperti pada 

gambar berikut. 

Gambar 3. Rumah adat Balla Jambua 
Sumber: Data penelitian 2017 

Gambar 4. Rumah adat Baileo. 
Sumber: celebes.co 

Bagian rumah akan sering diganti terutama atap yang berbahan dasar bambu. 

Atap Cippe tidak menggunakan paku untuk mengaitkannya dengan kayu, atap ini 

hanya terdiri dari satu lapis bambu sehingga masa pemakaian atap Cippe akan lebih 

singkat dan cepat rusak. 

Adapun atap pada rumah adat Bugis awalnya menggunakan daun rumbia, 

namun karena perkembangan teknologi masyarakat yang menggunakan daun rumbia 

beralih dengan atap seng. Berdasarkan jurnal Surya Dewi Puspitasari, dkk (2022) yang 

 

24Alfiah dan Elsa Supriyani, “Perubahan Bentuk Rumah Adat Tongkonan Tana Toraja 

Berdasarkan Pendapat Teori Lesesau”. Jurnal Teknosains. Vol. X, No 1, (Januari-Juni 2016,), h. 189-

190. 

25Asri Dg. Rurung, (52 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 
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mengungkapkan bahwa pada tahun 1999 jumlah rumah yang menggunakan atap seng 

adalah 70% sedangkan atap daun rumbia 30%.26 Oleh karena itu, penulis 

memperkirakan peralihan atap rumbia dengan atap seng pada rumah adat Caile pada 

abad ke 20. 

Atap bangunan yang paling tua pada rumah ini terbuat dari bambu, ini 

dikarenakan faktor banyaknya pohon bambu yang tumbuh subur di tanah Pao. 

kemudian material yang digunakan pada awal Caile belum tersentuh modernisasi 

menggunakan atap rumbia dan sekarang menggunakan seng. Hal ini didasari oleh 

material seng lebih mudah didapatkan dan lebih tahan lama serta kokoh. 

Kerangka Caile dibuat lebih besar dari rumah biasanya menggunakan kayu raja 

yang dipercaya oleh masyarakat sebagai kayu yang paling kuat. Jumlah tiang pada 

badan Caile berjumlah tiga puluh lima karena pada zaman dulu orang berusaha 

membuat rumah yang besar karena tiang menjadi sumber kuasaan jadi jika tiangnya 

besar maka kekuasaannya atau kekuatannya. Namun setelah renovasi pada tahun 2016, 

kini tiang rumah adat sudah menggunakan kayu putih dan hanya menyisakan sembilan 

tiang yang masih merupakan material asli sejak lima ratus tahun silam yaitu kayu raja.27  

Berdasrkan hasil wawancara penulis dengan salah satu informan yaitu Asri Dg. 

Rurung, tiang pada rumah adat Caile merupakan salah satu bukti bahwa rumah ini 

dibangun pada tahun 1468, pasalnya terdapat sebuah tanda pada beberapa tiang yakni 

ada tiang yang memiliki enam sisi dan delapan sisi. Masyarakat dahulu belum 

mengenal tulisan, oleh karena itu mereka menjadikan tiang sebagai tanda tahun 

didirikannya Caile. 

 

 26Surya Dewi Puspitasari, dkk, “Analisa Perilaku dan Ketahanan Rumah Adat Bugis Terhadap 

Beban Gempa”. Jurnal Teknik sipil. Vol. XVI No. 4 (April 2022), h. 281.  

27Asri Dg. Rurung, (52 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 
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Perkembangan tangga pada rumah adat Caile mengalami beberapa perubahan, 

pada awal pembangunan rumah ini menggunakan tangga Sapana, kemudian dalam 

renovasinya rumah adat ini pernah menggunakan tangga kayu seperti tangga pada 

umumnya. Akan tetapi, beberapa bulan yang lalu diganti lagi menjadi tangga Sapana 

karena pelaksanaan acara pernikahan. Perubahan model tangga kayu menjadi tangga 

Sapana ini akan dilakukan ketika akan melaksanakan suatu kegiatan budaya, namun 

ketika tangga Sapana sudah mulai lapuk maka pemilik akan menggantinya kembali 

dengan tangga kayu. 

2. Perkembangan Rumah Adat Caile 

Morfologi perubahan dalam arsitektur merupakan studi mendasar dalam 

mengevaluasi tipe dan model yang memperlihatkan transformasi dan perubahan bentuk 

atau susunan, dengan kata lain morfologi merupakan telaah tentang tipologi dan 

transformasi.28 Morfologi rumah adat pada umumnya akan memiliki relevansi dengan 

budaya dan karakteristik masyarakatnya. 

Keberadaan rumah adat di Indonesia sangat beragam dan sangat berarti dari 

segi sejarah, warisan budaya, dan kemajuan sosial dalam peradaban. Rumah adat yang 

tersebar di Indonesia memiliki bentuk dan arsitektur masing-masing yang 

menunjukkan ciri khas daerah sesuai dengan budaya adat lokal. Sehingga perbedaan 

wilayah dan latar budaya akan menyebabkan perbedaan pula dalam ungkapan 

arsitekturalnya.29 

 

28Fenny Widiana, “Morfologi Kawasan dan Tipologi Rumah Adat Kampung Mahmud 

Kabupaten Bandung”, Local Wisdom. Vol. X, No. 2. (Juli 2018), h. 66. 

29Muhammad Ilham Srimulya, “Rumah Adat Ballak Lompoa di Bontonompo Kelurahan 

Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar”, h. 2. 
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Dalam naskah Lontara Bugis-Makassar dapat ditemukan relevansi antara 

lingkungan dengan kehidupan budaya manusia, hal ini terwujud pada penggambaran 

bentuk rumah adat yang dibuatnya. Pembuatan rumah adat merujuk pada pesan atau 

wasiat yang bersumber dari kepercayaan dan adat istiadat yang dianut masyarakat, 

mulai dari pemilihan tempat, penentuan arah peletakan rumah, bentuk arsitektur hingga 

pelaksanaan upacara atau tradisinya.30 

Peran rumah adat Caile sangat penting bagi masyarakat Pao, tidak hanya pada 

masa dahulu bahkan pada masa sekarang pun rumah adat tersebut masih menjadi salah 

satu warisan budaya yang sangat penting dan disakralkan masyarakat Pao. Rumah adat 

Caile dibangun bukan hanya sebagai pusat kerajaan Pao, tetapi juga sebagai tempat 

pelaksanaan musyawarah atau rapat kerajaan. Selain itu, rumah ini juga dijadikan 

sebagai tempat tinggal bagi pemimpin Butta Pao beserta keturunannya hingga 

sekarang. 

Warisan budaya tersebut masih sangat dijaga oleh masyarakat setempat, hal ini 

dapat dibuktikan bahwa bangunan yang didirikan pada tahun 1468 masih dapat kita 

saksikan hingga sekarang. Walaupun telah banyak mengalami renovasi akibat 

pelapukan dan pengaruh globalisasi sehingga rumah ini sudah tidak mempertahankan 

bentuk aslinya. 

Perkembangan atau perubahan bentuk dan fungsi disebabkan kebutuhan jumlah 

ruang akibat jumlah anggota keluarga bertambah serta pemilik menginginkan tempat 

tinggal yang lebih modern.31 Perkembangan rumah adat Caile yang telah memiliki 

 

30Raodah, “Balla Lompoa di Gowa (Kajian Arsitektur Tradisional Makassar)”, Patanjala. Vol. 

IV, No. 3, (September 2012), h. 379. 

31Andi Abidah, “Perubahan Bentuk dan Fungsi Rumah Bugis-Makassar di Makassar”. Jurnal 

Forum Bangunan. Vol. VIII, no. 1 (Januari 2010), h. 24. 
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unsur modern terlihat pada model dinding yang digunakan. Selain itu dapat juga 

ditemukan pada berbagai perabotan yang digunakan seperti kursi sofa, lemari, mesin 

cuci, alat-alat dapur, kolom rumah dijadikan sebagai parkir kendaraan dan juga kini di 

rumah adat Caile sudah terdapat toilet atau kamar mandi. 

Beberapa bentuk struktur rumah adat Caile masih dipertahankan hingga 

sekarang, beberapa pula telah mengalami perubahan hingga peralihan fungsi sesuai 

kebutuhan keturunan raja yang tinggal di rumah adat tersebut, namun tidak berbeda 

jauh dengan bentuk asalnya. Setiap akan dilakukan perubahan atau renovasi pada 

rumah adat, maka akan dilakukan ritual yang dimaksudkan untuk memberitahu serta 

meminta izin kepada empunya rumah adat agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak 

terjadi.32 Perubahan bentuk struktur rumah adat Caile menyesuaikan dengan kebutuhan 

dan keinginan pemiliknya, perubahan bentuk struktur tersebut dapat dilihat pada 

jumlah kamar bertambah, adanya tangga kedua yang berada di bagian dapur, dan 

sebagainya. 

3. Data Arkeologi dan Arsitektur 

a. Data Arkeologi  

Manusia dan rumah atau artefak sebagai representasi budaya materi memiliki 

hubungan dialektika satu dengan yang lain, manusia sebagai pemilik rumah yang 

merawat, membersihkan, menghias dan memanfaatkannya, sedangkan disisi lain 

rumah sebagai artefak memberikan makna, simbol dan martabat kepada pemiliknya.33 

 

32Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022.  

 33I Wayan Ardika, “Rumah Tradisional Nusa Tenggara Timur dalam Perspektif Arkeologi 

Pascaprosesual” (Makalah yang disampaikan dalam Pekan Budaya Warga Mahasiswa Arkeologi 

Universitas Udayana, 28 Maret 2016), h. 2. 
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Data arkeologi memberikan penggambaran tentang aspek eksternal rumah adat 

Caile maupun benda-benda peninggalan kerajaan yang masih dipertahankan. Rumah 

adat Caile dibangun di atas tanah dengan luas 30 × 15 Meter. Setelah mengalami 

beberapa renovasi, kini rumah adat Caile diyakini tidak lagi mempertahankan bentuk 

aslinya. 

Terdapat benda peninggalan yang sengaja direplika kembali agar masyarakat 

dapat melihatnya yaitu bendera. Adapun benda-benda peninggalan yang masih dijaga 

dan simpan di rumah adat Caile berupa bendera kerajaan dan sele’. 

Gambar 5. Bendera Kerajaan Pao. 

Bendera merupakan salah satu identitas penting yang paling sering ditemui 

sebagai benda peninggalan suatu kerajaan. Bendera digambarkan dengan berbagai 

simbol yang memiliki makna tertentu. Bendera pada Gambar 3 di atas merupakan 

duplikat bendera kerajaan Pao yang dibawa oleh Puang Bongki dari Luwu. Bendera 

duplikat ini pernah dibawa ke rumah adat Balla Lompoa di Sungguminasa untuk 

mengikuti peresmian revitalisasi kawasan museum Balla Lompoa dan Istana Tamalate 
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sebagai simbol kerajaan Pao.34 Bukan hanya itu, Firman Arifin, S. Sos selaku sekertaris 

desa Pao juga mengungkapkan bahwa bendera kerajaan Pao selalu dibawa ke Balla 

Lompoa setiap ada perayaan, seperti perayaan hari jadi Gowa.35 

Selain bendera kerajaan Pao juga terdapat Sele’, Sele’ merupakan benda pusaka 

berupa keris. Berdasarkan sejarah awal pembangunan rumah adat Caile dimana yang 

membangunnya adalah Dampangia yang berasal dari luar Desa Pao. Dampangia datang 

ke tanah Pao bersama para rombongannya serta barang-barang pribadi yang 

dimiliknya, salah satunya adalah Sele’. Sele’ merupakan benda peninggalan 

Dampangia yang sampai saat ini masih sangat dijaga.36 Tidak terdapat gambar untuk 

Sele’ ini karena benda ini merupakan salah satu benda pusaka yang disakralkan di 

Caile. 

Seperti halnya dengan Arajang, Arajang merupakan benda pusaka Kerajaan 

Luwu yang sangat penting dan disakralkan. Selain itu, Arajang merupakan benda suci 

atau simbol kekuasaan di Kerajaan Luwu, biasanya berupa parang dan semacamnya. 

Bagi masyarakat Luwu Arajang mempunyai kekuatan sakti, untuk menjaga dan 

mempertahankan Arajang agar tetap menjadi simbol kekuasaan Datu Luwu pada masa 

dahulu dan identitas orang Luwu masa sekarang, maka Arajang tetap dijaga bahkan 

ditempatkan di tempat terhormat di dalam istana yang disebut Palakka yang berarti 

ditinggikan bahkan dikeramatkan.37 

 

34Asri Dg. Rurung, (52 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

 35Firman Arifin (45 Tahun), Sekertaris Desa Pao, Wawancara. Pao, 12 Juli 2022. 

36Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 01 Mei 2020. 

37Indri Angraeni. “Bentuk dan Makna Simbolik Rumah Adat Langkanae Luwu di Kota 

Palopo”. Diploma Thesis. (Makassar: Fak. Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, 2019), h. 9. 
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Beberapa benda-benda peninggalan kerajaan Pao juga dikeramatkan 

masyarakat, benda-benda tersebut disimpan di rumah adat Caile, untuk menjaga 

keasliannya, mereka terlebih dahulu akan diberi syarat yang harus dipenuhi untuk 

melihatnya, seperti diharuskan membawa rokok dan memotong ayam kampung yaitu 

Manu Bakka dan Manu Pute.38 

Meskipun dapat dilihat dengan memenuhi syarat yang diberikan, benda pusaka 

yang dikeramatkan di Caile tidak dapat diambil gambarnya oleh siapapun. Apabila 

benda yang disakralkan ini diambil gambarnya atau difoto, maka akan ada hal yang 

mengganjal terjadi seperti lampu tiba-tiba mati, alat yang digunakan memotret tiba-tiba 

hitam ataupun gambar yang diambil menghilang.39 

b. Arsitektur Rumah Adat Caile  

Arsitektur tradisional merupakan unsur kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang seiring dengan pertumbuhan suatu suku bangsa. Arsitektur secara padu 

mengandung aspek idea, sosial dan material suatu kebudayaan.40 Arsitektur sebagai 

hasil karya seni yang mengandung pesan nonverbal, pesan yang disampaikan lebih 

bernuansa simbolik menjadi salah satu wujud kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai 

cerminan hidup manusia. 

Arsitektur rumah adat secara umum berdasarkan pemahaman kosmologi dibagi 

menjadi tiga bagian yang mengacu pada alam, yaitu alam atas, alam tengah dan alam 

bawah. Oleh karena itu, rumah tradisional masyarakat Bugis-Makassar tersusun atas 

tiga tingkatan, yaitu: 

 

38Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

 39Nuraeni, (45 tahun), Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

 40Muhammad Ilham Srimulya, “Rumah Adat Ballak Lompoa di Bontonompo Kelurahan 

Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar”, h. 7. 
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1) Benua atas adalah tempat para dewa yang dipimpin oleh dewa tertinggi 

Bernama Dewata Seuwae (Dewa tunggal) bersemayam di Botting Langik 

(Langit tertinggi). 

2) Benua tengah yaitu bumi yang dihuni oleh para wakil dewa tertinggi serta 

mengawasi jalannya tata tertib kosmos. 

3) Benua bawah merupakan tempat yang paling dalam dianggap berada di bawah 

air. 

Semua pranata yang berkaitan dengan pembuatan atau pembangunan rumah 

harus berdasarkan kosmologis yang diungkapkan dalam bentuk makna simbol filosofis 

dan diketahui secara turun temurun.41    

Pada arsitektur rumah adat Caile sendiri juga terbagi atas tiga bagian, yaitu 

bagian atas disebut Ulu Bola, bagian tengah rumah disebut Kale Bola atau badan 

rumah, dan bagian bawah rumah yang disebut Siring atau kolom rumah. Masing-

masing bagian dari rumah adat akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

 41Raodah, “Balla Lompoa di Gowa (Kajian Arsitektur Tradisional Makassar)”, h. 380. 
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1) Bagian Atas (Ulu Bola)  

Gambar 6. Ulu Bola dan Timba’lajara’. 

Atap rumah atau Ulu Bola memiliki rangka yang berbentuk prisma dengan 

memakai tutup bubungan yang disebut Timba’lajara. Timba’lajara pada rumah Caile 

sebenarnya bertingkat lima yang menandakan bahwa penghuni rumah itu adalah raja 

atau bangsawan tinggi. Akan tetapi akibat pelapukan dan dimakan usia yang sudah tua 

Timba’lajara di rumah adat Caile sudah rusak, terlebih lagi keterbatasan biaya 

sehingga Timba’lajara dari rumah ini belum diganti seperti bentuk semulanya.42 

Contoh Timba’lajara’ pada rumah adat adalah sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 42Puang Sangiang, (77 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 12 Juli 2022. 
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Gambar 7. Timba’lajara’ Rumah adat Balla Lompoa. 

Atap pada rumah adat Caile terbuat dari bahan seng yang menutupi badan 

rumah. Atap seng digunakan rumah adat ini dengan pertimbangan material seng labih 

tahan lama dibanding bambu ataupun atap rumbia. Di bawah atap terdapat ruang yang 

disebut Para, berfungsi sebagai plafon yang terbuat dari lantai bambu atau Te’de’. 

Dahulu pada rumah Caile, Para digunakan sebagai lumbung padi. 

2) Badan rumah (Kale Bola) 

Badan rumah Caile berukuran 11 x 9 Meter yang terdiri dari beberapa bagian. 

Badan rumah Caile terdiri dari Sonrong ri Olo, ruang tamu, kamar dan sonrong ri Boko 

dengan fungsi yang berbeda dari setiap ruang. 

Dalam ruang rumah adat Caile terdapat struktur lantai yang berbeda dari 

biasanya, sebagian lantainya dibuat lebih tinggi dari lantai yang lain. Lantai ini disebut 

Sonrong, dibuat khusus untuk tempat raja atau para tamu bangsawan ketika rapat 

bersama masyarakat. Sonrong yang dimiliki rumah adat Caile ada dua, yaitu Sonrong 

ri Olo atau lantai depan dan Sonrong ri Boko atau lantai belakang. Pada masa kerajaan, 
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Sonrong ri Olo merupakan tempat duduk Puanta, sedangkan Sonrong ri Boko 

merupakan tempat duduk Puang Bongki atau pemangku adat dan para Gallarrang.43 

Namun dimasa modern, Sonrong hanya digunakan ketika ada acara khusus misalnya 

acara pernikahan, para tamu khusus atau bangsawan akan diarahkan duduk disana. 

Rumah adat Langkanae juga mempunyai Sonrong, namun Sonrong di rumah 

adat Caile berbeda dengan Sonrong di rumah adat langkanae Luwu. Di rumah adat 

Langkanae adalah tempat para gadis bangsawan untuk luluran. Anak gadis disimbolkan 

sebagai bunga yang artinya sebagai bunga di taman tidak ada kumbang yang 

mendekatinya. Di samping Sonrong terdapat kamar pejabat kerajaan atau Opu Cenning 

(Wakil Datu’). Pada Langkane sekarang kamar ini digunakan sebagai tempat istirahat 

dan tempat kerja bawahan Datu’.44 Gambaran dari Sonrong ri Olo dan Sonrong ri Boko 

adalah sebagai berikut: 

 

43Asri Dg. Rurung, (52 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

44Indri Angraeni. “Bentuk dan Makna Simbolik Rumah Adat Langkanae Luwu di Kota 

Palopo”. h. 9. 



54 

 

 

 

Gambar 8. Sonrong ri Olo. 

Gambar 9. Sonrong ri Boko. 
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Adapun ruang tamu pada rumah adat Caile berada di depan Sonrong ri Olo 

yang difungsikan sebagai tempat menerima tamu. Kamar di rumah adat Caile ada 6, 

yaitu pada bagian depan ada dua kamar tidur, di bagian tengah ada dua kamar tidur 

serta di bagian Sonrong ri Boko kini dibuat dua kamar yang salah satu kamar 

difungsikan sebagai kamar khusus penyimpanan benda-benda yang disakralkan. 

Kamar ini bisa disamakan Arajang pada rumah adat lain, namun pada rumah adat Caile 

tidak diberi nama khusus untuk kamar ini.  

Bangunan rumah pada umumnya secara alami harus memiliki ruang kamar 

yang dijadikan sebagai tempat istirahat bagi penghuni rumah. Rumah adat Caile 

memiliki 6 kamar, namun terdapat satu kamar khusus yang dijadikan sebagai tempat 

penyimpanan benda-benda peninggalan kerajaan. Kamar ini merupakan ruang khusus 

dan sangat disakralkan, oleh sebab itu tidak semua orang dapat memasukinya kecuali 

tamu khusus atau mereka yang masih mempunyai keturunan langsung dengan 

Dampangia. 

3) Bagian bawah rumah (Siring) 

Pada bagian bawah rumah Caile terdapat tiang-tiang kokoh penyangga badan 

rumah. Tiang badan rumah adat Caile berjumlah 35 buah, terbuat dari kayu raja dan 

kayu jati yang cukup kuat. Tiang ini berbentuk segi empat yang disangga oleh pondasi 

beton segi empat. 
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Siring atau kolom rumah dikenal sebagai bagian kaki rumah dari bagunan. 

Dikatakan sebagai kaki rumah karena ruangan tanpa dinding ini memiliki jumlah tiang 

yang banyak sehingga menyerupai kaki. Demikian halnya dengan fungsi dari kolom 

rumah ini sebagai pendukung segala aktivitas perekonomian penghuninya.45 Pada 

rumah adat Caile, kolom yang cukup luas dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan 

ternak, ruang penyimpanan peralatan pertanian, perkebunan, parkir kendaraan dan lain 

sebagainya. 

Gambar 10. Kolom Rumah Adat Caile (Siring). 

Fungsi kolom rumah cukup penting untuk mendukung dan melengkapi 

rangkaian kebutuhan serta aktivitas penghuni rumah. Menurut pandangan penulis 

bagian bahwa rumah adat Caile mungkin saja digunakan sebagai tempat penyimpanan 

alat perang maupun tempat hewan yang dijadikan kendaraan pada masa kerajaan.  

 

 

45Wasilah dan A. Hidayanti, “Filosofi Penataan Ruang Spasial Vertical pada Rumah 

Tradisional Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru”. Jurnal Ruas, Vol. XIV No. 2 (Desember 2016), h. 

78. 
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4) Tangga (Tukak / Sapana) 

Tangga Sapana merupakan simbol rumah adat, tangga ini tidak boleh genap 

harus ganjil yang bermaknya hidup karena yang akan tinggal di rumah adalah makhluk 

hidup sebagaimana keyakinan masyarakat bahwa genap hanya untuk orang mati.46 

Gambar 11. Tangga (Tuka’ / Sapana). 

Manusia yang masih hidup adalah ganjil karena yang genap itu adalah manusia 

yang meninggal sempurna, oleh sebab itu manusia dalam kehidupan semua dibuat 

dalam keadaan ganjil karena kematian itu adalah genap yang berarti sempurna. 

Kematian merupakan jalan kembali kepada sang pencipta dan kesempurnaan hanya 

milik Allah Swt.47 

Sapana merupakan tangga yang berbeda dengan tangga pada umumnya. 

Tangga utama ini menghubungkan bagian bawah dengan rumah, terbuat dari bambu 

 

 46Norma (45 tahun), Masyarakat, Wawancara. Tamona, 29 Mei 2022. 

47Indri Angraeni. “Bentuk dan Makna Simbolik Rumah Adat Langkanae Luwu di Kota 

Palopo”, h. 6. 
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dengan ukuran yang lebih besar dan panjang. Tangga Sapana pada rumah adat Caile 

terdapat sebelas anak tangga yang dianyam. Di samping kiri dan kanan tangga terdapat 

pegangan yang semuanya juga terbuat dari bambu. Walaupun terbuat dari bambu, 

tangga ini dikenal sangat kokoh karena dianyam secara khusus. Tangga Sapana 

diyakini masyarakat hanya boleh digunakan atau berada pada rumah para bangsawan. 

Hasil wawancara dengan Boko Dg. Tunru yang mengatakan: 

“Konre ja mak ring a make Sapana na ri Sapo Lompoa riolo” 

Terjemahan:  

“Dahulu hanya rumah ini dan Sapo Lompoa yang bisa menggunakan tangga 

Sapana.”48 

Penggunaan tangga Sapana pada awalnya di Butta Pao tidaklah sembarangan, 

hanya rumah-rumah tertentu dan keturunan bangsawan saja yang diperbolehkan seperti 

rumah adat Caile dan Sapo Lompoa. Namun seiring berjalannya waktu dan 

perkembangan zaman, ada pergeseran nilai sehingga tangga Sapana sudah digunakan 

oleh masyarakat luas terutama ketika mereka akan melaksanakan kegiatan budaya 

seperti acara pernikahan dan sebagainya. 

5) Teras (Paladang) 

Teras atau Paladang merupakan bangunan tambahan setelah bangunan utama, 

teras dijadikan tempat persinggahan sebelum memasuki ruang utama. Serambi ini juga 

bisa disebut Lego-lego dalam bahasa bugis atau Paladang yang terletak pada bagian 

kiri badan rumah.49 Teras ini berukuran 3 ×4,5 meter. Pada bagian depannya terdapat 

tangga yang menghubungkan bagian bawah dan ruang atas. 

 

48Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

 49Raodah, “Balla Lompoa di Gowa (Kajian Arsitektur Tradisional Makassar)”, h 383. 
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Gambar 12. Teras Paladang. 

Paladang atau teras ini tidak jauh berbeda dengan teras pada umumnya, 

merupakan tempat yang berada paling luar rumah dan bersambung langsung dengan 

tangga Sapana. Pada awalnya teras ini panjang hingga ke belakang sampai ke dapur, 

jadi untuk orang yang tidak berkepentingan memasuki rumah adat bisa melewati teras 

dan masuk ke dapur.50 Seiring perkembangan teras rumah adat ini tidak lagi 

memanjang hingga ke dapur. 

Pada jaman kerajaan, teras ini berfungsi sebagai tempat bagi para golongan 

biasa dan juga para prajurit kerajaan ketika mereka hendak memberikan informasi, 

mereka tidak diperkenankan memasuki ke dalam ruang tamu.51 Fungsi teras seiring 

 

50Darmawati dg. Tabunga, (59 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022 

51ST Rachmah, “Rumah Adat Balla Lompoa Kakaraengang Marusu Kassi Kebo di Kabupaten 

Maros (Suatu Kajian Historis)”, h 46. 
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perubahan zaman mulai berubah, pada masa modern ini teras difungsikan sebagai 

tempat bersantai, menerima tamu, dan area bermain. 

6) Dapur (Bola Pallu) 

Dapur pada rumah adat Caile memiliki fungsi yang sama dengan rumah pada 

umumnya, dengan ukuran 9 × 3 Meter serta memiliki tangga sebagai alternatif lain 

selain tangga utama. Terdapat tiga bagian utama yang memiliki fungsi masing-masing. 

Pertama, terdapat tempat untuk menyiapkan atau mengolah bahan masakan. Kedua, 

tempat untuk memasak yang dilengkapi dengan alat-alat masak. Meja tungku atau 

sejenis kotak yang dibuat dua bagian, bagian bawah diisi tanah yang dipadatkan dan 

diatasnya diletakkan tungku, sedangkan pada bagian atas digunakan sebagai tempat 

menyimpan kayu bakar. Ketiga, sebagai tempat mencuci peralatan makanan. 

C. Fungsi Rumah Adat Caile di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa 

Manusia sebagai makhluk yang berakal mempunyai kecenderungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya, secara fisik merupakan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan yang lebih tinggi. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rumah sebagai 

wadah untuk berlindung dan beraktivitas. Perkembangan rumah sebagai tempat 

beraktivitas berkaitan erat dengan latar belakang sosial, ekonomi dan kebudayaan 

pemiliknya. Perkembangan rumah tidak dapat dilihat hanya sebagai bentuk fisik 

bangunan menurut ukuran standar tertentu, melainkan sebagai hasil interaksi antara 

rumah dengan proses mobilisasi sosial, ekonomi dan budaya penghuninya dan 

masyarakat dalam bentang waktu yang ada.52  

 

52ST Rachmah, “Rumah Adat Balla Lompoa Kakaraengang Marusu Kassi Kebo di Kabupaten 

Maros (Suatu Kajian Historis)”, h. 11. 
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Rumah adat sebagai tempat perlindungan dan beraktifitas berkaitan erat dengan 

latar belakang sosial, ekonomi dan kebudayaan pemiliknya. Perkembangan rumah adat 

dari masa ke masa tidak hanya dilihat dari bentuk fisik bangunan, tetapi sebagai hasil 

interaksi antara rumah dengan proses mobilisasi sosial, ekonomi dan budaya 

masyarakat.53 Semakin kompleks perkembangan yang ada dalam masyarakat maka 

semakin kompleks pula bangunan rumah yang dimilikinya.54  

Adapun fungsi rumah adat Caile bagi masyarakat Pao dari masa ke masa 

dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut: 

1. Masa Kerajaan 

Peran rumah adat Caile tidak hanya sebagai sarana pelaksanaan upacara adat 

atau sebagai tempat tinggal Dampangia beserta keluarganya, akan tetapi juga berperan 

sebagai tempat pengambilan keputusan bagi masyarakat disekitar rumah adat tersebut. 

Setelah Dampangia membangun rumah adat Caile dan menjadi pemimpin pertama di 

Butta Pao, beliau tinggal di rumah ini bersama dengan istrinya yaitu Puang Bongki 

serta empat puluh keluarga yang membantu keperluan rumah. 

Rumah adat Caile juga difungsikan sebagai tempat pelantikan raja dan orang-

orang yang dipercaya sebagai pelaksana tugas pemerintahan. Setelah Dampangia 

wafat, kepemimpinannya digantikan oleh Gallarrang sebanyak 6 yang menaungi enam 

wilayah di kerajaan Pao. Pelantikan Gallarrang ini dilakukan di rumah adat Caile. 

 

53ST Rachmah, “Rumah Adat Balla Lompoa Kakaraengang Marusu Kassi Kebo di Kabupaten 

Maros (Suatu Kajian Historis)”, h 47. 

54Leonar Julio Axel Mahal, “Perlindungan Hukum atas Rumah Adat sebagai Ekspresi Budaya 

Tradisional”, h. 518. 
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Selain itu, rumah adat ini juga sebagai tempat rapat langsung dari seorang raja 

Pao dengan masyarakat. Seperti rumah adat pada umumnya, rumah adat Caile berperan 

sebagai tempat bermusyawarah membicarakan tentang masalah dalam kerajaan Pao. 

a. Sebelum Kedatangan Islam 

Berdasarkan sejarah awal berdirinya, rumah adat Caile dibangun oleh 

Dampangia sebelum adanya Islam. Namun rumah adat difungsikan bukan sebagai 

tempat kegiatan-kegiatan religius, tetapi rumah adat Caile berfungsi sebagai: 

1) Rumah tinggal Dampangia 

2) Tempat pelantikan 

3) Tempat rapat 

4) Tempat silaturahmi. 

b. Setelah Kedatangan Islam 

Penyebaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara tidaklah berlangsung secara 

bersamaan. Di Sulawesi Selatan, penerimaan Islam oleh raja Gowa dan Tallo yang 

termuat dalam Lontara terjadi pada malam Jum’at, 9 Jumadil Awal 1014 H / 22 

September 1605 M atau pada abad ke 17 M.55 penyebaran Islam di Sulawesi Selatan 

pun juga tidak serentak terutama pada bagian pedalaman. 

Pada masa kedatangan Islam, fungsi rumah adat Caile masih sama seperti awal 

berdirinya, namun menurut keterangan Puang Tunru bahwa yang membawa ajaran 

Islam ke tanah Pao adalah seseorang yang beragama Islam yang berasal dari Luwu. 

Beliau dipanggil oleh masyarakat Pao dengan nama Puang Bongki. Puang Bongki 

inilah yang kemudian menyebarkan agama Islam serta menjadi pemangku adat di Butta 

 

55Ahmad M Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI Sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 2. https://books.google.co.id/ (30 Mei 2022). 
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Pao. Rumah adat Caile pun bukan hanya sebagai tempat rapat kerajaan, tetapi 

digunakan sebagai tempat belajar Islam. 

2. Masa Modern 

Perubahan zaman telah banyak mempengaruhi pola pikir manusia, pada masa 

modern ini rumah adat mulai beralih fungsi, rumah adat yang dulunya digunakan 

sebagai tempat pelantikan, tempat rapat kerajaan dan lain sebagainya kini tidak lagi 

dilakukan.  

Adapun fungsi rumah adat Caile bagi masyarakat pada masa sekarang yaitu 

pertama, sebagai tempat tinggal keturunan dari Dampangia yang masih menetap dan 

tinggal di rumah adat Caile. Berdiri sejak lima abad yang lalu tentu saja keturunan dari 

pendiri Caile sudah banyak, namun yang berhak tinggal di rumah adat tersebut 

hanyalah orang yang melanjutkan atau yang diberi gelar Puang Bongki selaku pewaris 

rumah. 

Kedua, berfungsi sebagai museum yang menyimpan benda-benda peninggalan 

kerajaan. Menjadi pusat pemerintahan pada masa kerajaan tentunya ada benda-benda 

berharga, maka dari itu benda-benda pusaka tersebut masih dijaga dan dipelihara 

dengan baik di rumah adat Caile, seperti bendera, Selek (Keris) dan barang-barang 

lainnya. 

Ketiga, masyarakat masih meyakini bahwa rumah adat Caile sebagai tempat 

mengungkapkan rasa syukur akan keberhasilan panen maupun keberhasilan atas 

pencapaian seseorang. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Satria Dg. Sato’ dan Ica Dg. 

Jinne. 
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Wawancara Satria Dg. Sato’: 

“Maing reeng kananggu pakua anjo, na nasareangan ri panggeraku, na nampa 

mo rieng anungku battu nganre nganre. Punna paneng sikali ji sitaung 

enngerang toa berasa na bajao tallu batu, Bungasa sabbunna.” 

Terjemahan: 

“Saya pernah mengatakan apabila keinginan saya terwujud saya akan kerumah 

besar (rumah adat Caile) untuk makan bersama dengan kerabat. Jika musim 

panen, saya membawa beras dan telur tiga butir, ini dilakukan sekali dalam satu 

tahun yaitu pada musim hujan, ini dinamakan Bungasa.”56 

Wanwancara Ica Dg. Jinne:  

“Mangetoa ri Caile ngerang Bungasa sikali sitaung, biasa pole mange tau a 

punna ri sareang panggerana, biasa tau a mange nganre unti rien to’ong manu, 

sapi battu pakkule na.” 

Terjemahan:  

“Kita ke Caile membawa beras baru, satu kali dalam satu tahun, kadang juga 

orang-orang kesana apabila keinginannnya tercapai. Ada yang membawa 

pisang, ada juga ayam atau sapi tergantung dari kemampuan.”57 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat menjadikan Caile sebagai 

tempat untuk melaksanakan syukuran atas segala pencapaian dengan membawa makan 

untuk dimakan bersama di rumah adat Caile. Makan tersebut berupa pisang, ayam atau 

pun sapi berdasarkan kemampuannya. Pisang (Unti) yang biasa dibawa ke Caile berupa 

Unti katiung, Unti bulaeng, Unti lompo, dan Unti te’ne.  

Keempat, dijadikan sebagai tempat silaturahmi sebagaimana yang di 

ungkapakan oleh Boko Dg. Tunru bahwa kedatangan Puang Bongki tidaklah seorang 

diri, beliau datang bersama 40 kepala keluarga untuk bermukim di tanah Pao, sehingga 

menjadi salah satu alasan rumah adat Caile dibangun dengan ukuran yang lebih besar 

 

 56Satria Dg. Sato’, (55 tahun), Masyarakat, Wawancara. Tamaona, 11 juli 2022. 

57Ica Dg. Jinne, (70 tahun), Masyarakat, Wawancara. Tamaona, 15 juli 2022. 
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dari rumah biasanya karena untuk menampung rombongan tersebut. Hal ini 

memberikan pengaruh bagi masyarakat sampai sekarang terhadap rumah adat Caile 

yang dijadikan sebagai media untuk mengingat para leluhurnya.58 

Rumah adat Caile pada masa awal pembangunan dihuni banyak keluarga yang 

seiring perkembangan maka anggota keluarga akan semakin banyak dan akan tersebar 

di berbagai daerah. Sebagai keturunan yang berasal dari rumah adat Caile tentunya 

tidak lupa akan asal usulnya, hingga saat ini masih banyak orang-orang yang datang ke 

rumah adat Caile untuk mengingat dan bersilaturahmi sebagai simbol penghargaan 

terhadap nenek moyang.59 Seperti yang diungkapkan Boko Dg. Tunru: 

“Mange sukurang konre ngu’rangi ka tau konre tau toanna. Ri 

pappasanggangi kua punna nganu tama ko Konjo ribolayya ri kuaangia 

Caile.” 

Terjemahan:  

“Banyak orang yang datang syukuran untuk mengingat leluhurnya, mereka 

diberi pesan untuk datang ke rumah yang bernama Caile.”60 

Ketika mereka datang untuk mengingat leluhur, ada yang membawa pisang, 

ayam dan ada juga yang membawa sapi tergantung kemampuan orang yang akan 

datang melakukan silaturahmi. Berdasarkan ungkapan Boko Dg Tunru di atas, penulis 

melihat bahwa banyak cara untuk mengungkapkan rasa hormat kepada nenek moyang, 

kita sebagai keturunan ataupun anak cucu tidak boleh melupakan garis keturunan kita 

karena ini akan menjadi identitas dan jati diri. 

 Kelima, rumah adat Caile juga digunakan sebagai tempat melangsungkan acara 

pernikahan. Akan tetepi yang dapat melaksanakan acara pernikahan di sana hanya 

 

58Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

59Asri Dg. Rurung, (52 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

60Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 
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mereka yang masih memiliki hubungan darah dengan leluhur dari rumah adat Caile. 

Apabila acara pernikahan dilaksanakan di rumah ini, maka Sunrang yang harus dibawa 

untuk mempelai perempuan adalah Sunrang Puang Bongki yaitu Sunrang 28.  

Sunrang (maskawin) adalah pemberian dari pihak pria kepada pihak wanita 

bisa berbentuk barang atau uang maupun berupa emas dan juga barang berharga yang 

tidak bisa bergerak atau pindah, seperti sawah atau kebun. Besar Sunrang berbeda-beda 

menurut adat dan ditentukan oleh kedudukan sosial dari orang-orang yang harusnya 

membayar dan memberi Sunrang. 

Sebagaimana dalam masyarakat Pao tingkatan Sunrang berbeda terkait 

kelengkapannya serta tingkatan keberlakuannya pada masyarakat tergantung pada 

status sosial masyarakat tersebut. Tingkatan tersebut yaitu pada status sosial Karaeng 

Sunrang 48, untuk Puang Sunrang 28 dan untuk Daeng Sunrang 26.61 

D. Nilai Rumah Adat Caile di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

Negara ini kaya akan keanekaragaman budaya antara lain kesenian, adat istiadat 

rumah adat dan lain sebagainya. Keberagaman ini sangat perlu diperhatikan karena 

kebudayaan mengandung nilai-nilai positif atau luhur yang diwarisi oleh para leluhur. 

Nilai-nilai yang menjadi identitas menjadi ikatan dan mengikat masyarakat dan 

menyatukan anggotanya sebagai suku atau bangsa. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya 

tersebut merupakan aset yang dibanggakan bahkan dapat digunakan untuk mengatur 

kehidupan masyarakat secara bijaksana.62 

 

 61Sarianti, “Praktik Kebiasaan Mahar (Sunrang) Perkawinan Anak Angkat Perempuan pada 

Masyarakat Tombolo Pao”, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2018). h. 66. 

 62Syamzan Syukur, Wahyudin Gudang, Rahmat, “Local Wisdom in Ma’balendo Traditional 

Art at The Harvest Festival in Belopa, Luwu Regency”. Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya 

Vol. XXVIII No. 1 (Juni 2022), h. 15. DOI: http://dx.doi.org/10.31969/alq.v28i1.1013 
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Menurut Rokeach dan Bank, nilai adalah bentuk kepercayaan dalam sistem 

kepercayaan dimana seseorang bertindak atau menghindari apa yang pantas atau tidak 

pantas dikerjakan. Mengenai kebenaran sebuah nilai tidak membutuhkan pembuktian   

melainkan lebih kepada penghayatan serta apa yang dikehendaki dan disenangi atau 

sebaliknya oleh seseorang.63 

Nilai-nilai budaya merupakan nilai yang ada dan berkembang dalam 

masyarakat. Rumah adat Caile sebagai salah satu warisan budaya yang ikonik bagi 

masyarakat Pao memberikan pengaruh pada pola hidup masyarakat. Beberapa 

pengaruh rumah adat Caile dijelaskan dalam nilai-nilai sebagai berikut: 

1. Nilai Religi dan Spiritual 

Religiusitas dan spiritualitas saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. 

Perbedaanya adalah agama sebagai dasar dari religiusitas memberikan cara dan metode 

tertentu dalam proses pencarian yang Maha Suci dalam bentuk aktivitas ritual ataupun 

aktivitas-aktivitas keagamaan lainnya. Melalui religiusitas, orang dapat memperoleh 

identitas, rasa memiliki makna, kesehatan ataupun kebahagiaan melalui pelibatan 

dirinya dalam komunitas keagamaan.64 

Keyakinan masyarakat terhadap rumah adat Caile juga diwujudkan dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, masyarakat meyakini bahwa setiap 

orang yang datang ke rumah adat tersebut harus bersikap sopan santun, seperti 

 

63Istna Oktaviyanti, dkk, “Implementasi Nilai-nilai Sosial dalam Membentuk Perilaku Sosial 

Siswa SD”. Jurnal of Primary Education Vol. V, no. 2, (2016), h. 114. 

64Yalmaida Amir, dan Diah Rini Lesmawati. “Religiusitas dan Spiritual: Konsep yang Sama 

atau Beda?”. Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris dan non-Empiris. Vol. II, no. 2, (2016), 

h. 70. 
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mengucapkan salam sebelum menaiki rumah adat, diwajibkan melaksanakan sholat 

bagi tamu yang menginap serta berwudu sebelum melaksanakan kegiatan budaya.65 

2. Nilai Filosofis 

Bangunan Rumah adat Caile tidak hanya sekedar pilihan model bangunan 

sebagaimana umumnya bangunan rumah, akan tetapi mengandung dasar falsafah 

dengan berbagai macam simbol atau ikon-ikon yang memiliki makna tertentu, bukan 

hanya pada struktur bangunan tetapi juga pada posisi serta penamaan rumah adat 

tersebut. 

Masyarakat Gowa memiliki pandangan kosmologi dan percaya bahwa 

kehidupan ini hanya dapat dicapai jika ada hubungan yang harmonis antara sang 

pencipta sebagai yang tertinggi, manusia dan alam sebagai ciptaan yang hidup 

bersama-sama dalam satu ruang lingkup alam semesta.66 

Secara fisik, bangunan, bentuk tanah, tiang rumah, dan ruang pada umumnya 

berbentuk segi empat. Bentuk segi empat pada bangunan Caile terlihat lebih dari 

sekedar pemilihan model seperti bangunan huniaan pada umumnya. Filosofi adat 

Makassar memandang bahwa alam semesta berbentuk segi empat secara horizontal 

atau dalam istilah Makassar dikenal dengan (Sulapa Appa). Falsafah Sulapa Appa jika 

dikaitkan dengan unsur kehidupan di dunia adalah air, api, tanah dan angin. Menurut 

Raodah dalam kehidupan bermasyarakat orang Makassar, nilai filosofi Sulapa Appa 

menjadi bagian integral dan nilai etika yang menentukan eksistensi seseorang secara 

sosial.  

 

65Asri Dg. Rurung, (52 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

 66Raodah, “Balla Lompoa di Gowa (Kajian Arsitektur Tradisional Makassar)”, h. 387. 
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Secara vertikal alam semesta terdiri dari langit, bumi dan tanah air. Ketiga 

pandangan kosmos ini menunjukkan bahwa alam atas sebagai tempat suci, alam tengah 

sebagai tempat berlangsungnya hidup manusia dan alam bawah sebagai tempat 

interaksi dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya.67 Hal ini juga tergambar 

dalam bentuk rumah adat Caile yang terdiri dari tiga susun yakni bagian atas rumah 

yang disebut loteng atau Para, bagian tengah yang merupakan badan rumah atau Kale 

Bola dan bagian bawah yaitu kolom rumah atau Siring. 

Makna filosofi dari bentuk Ulu Bola yang memiliki bentuk prisma segi tiga 

tidak lepas dari pemaknaan angka tiga yang melambangkan stratifikasi sosial 

masyarakat Gowa yang terdiri dari bangsawan yaitu raja dan keturunannya, To 

Maradeka atau rakyat biasa dan Ata atau rakyat jelata. Begitu pula dengan 

Timba’lajara yang bertingkat lima tidak lepas dari makna bahwa yang menghuni Caile 

adalah penguasa atau seorang bangsawan.  

Nama Caile pada rumah adat ini berasal dari bahasa Konjo “Assaile” yang 

berarti “Menoleh”. Berdasarkan sejarah, dahulu rumah ini merupakan bangunan 

pertama dan satu-satunya rumah yang berukuran besar di Butta Pao sehingga setiap 

masyarakat yang lewat akan menoleh ke rumah tersebut. Berdasarkan kebiasaan 

tersebut, diberilah nama rumah adat itu menjadi rumah adat Caile.68 

Pada struktur bangunan terdapat juga Sonrong yang dibuat khusus untuk tempat 

raja atau para tamu bangsawan ketika rapat bersama masyarakat. Sonrong yang dimiliki 

rumah adat Caile ada dua, yaitu Sonrong ri Olo atau lantai depan dibuat khusus tempat 

untuk Puang ta, dan Sonrong ri Boko atau lantai belakang yang dibuat khusus untuk 

 

 67Raodah, “Balla Lompoa di Gowa (Kajian Arsitektur Tradisional Makassar)”, h. 388 

68Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 
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tempat Puang Bongki dan Gallarrang. Hal ini memberikan makna bahwa pentingnya 

menghormati dan menghargai orang yang memiliki kekuasaan. 

Selain itu adanya tangga sebagai alternatif ke dapur menandakan perlunya 

menjaga etika, apabila ada tamu penting yang sedang berada di ruang tamu maka 

sebaiknya kita tidak lalu-lalang di depan para tamu.  

Adapun arah bangunan rumah adat Caile menghadap ke timur. Hal ini sejalan 

dengan dengan anggapan orang Makassar bahwa arah rumah paling baik adalah ke arah 

Timur. Arah Timur dianggap baik karena merupakan arah terbitnya matahari. Raodah 

mengungkapkan bahwa dalam menentukan arah rumah, erat hubungannya dengan 

keadaan tanah dimana rumah didirikan. Bila tanahnya miring ke Utara, maka rumahnya 

harus menghadap ke Timur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan adat yang 

menerapkan bahwa air dari perlimbahan harus mengalir ke kiri, kalau mengalir ke 

Selatan berarti menghanyutkan penghuni rumah, oleh karena itu dianggap tidak baik.69 

3. Nilai Budaya dan Seni 

Nilai budaya merupakan nilai yang terdiri dari konsepsi-konsepsi yang ada 

dalam pikiran sebagian besar masyarakat tentang hal-hal yang mereka anggap mulia 

dan dijadikan sebagai orientasi atau rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai 

budaya seseorang dapat mempengaruhi dirinya dalam menentukan alternatif, metode, 

alat-alat, dan tujuan dari perbuatannya.70  

Kebudayaan merupakan suatu hal yang terus berlangsung dan belum berhenti 

pada titik tertentu. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan 

batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan akan kesenian dan adat istiadat, 

 

69Raodah, “Balla Lompoa di Gowa (Kajian Arsitektur Tradisional Makassar)", Patanjala. Vol. 

IV, No. 3, (September 2012), h. 389. 

70Basrowi, Pengantar Sosiologi, (Bogor: Ghalia Indonesia 2005), h. 80. 
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keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan dalam 

memahami lingkungannya serta menjadi pedoman tingkah lakunya.71 Hal ini sejalan 

dengan aktivitas budaya yang dilakukan masyarakat terhadap rumah adat Caile dengan 

membawa hasil panen padi yaitu beras baru sekali dalam setahun ke rumah adat 

tersebut, dan menjadikan Caile sebagai tempat melaksanakan syukuran atas segala 

pencapaian. 

Adapun nilai-nilai keindahan merupakan manifestasi dari karya seni hasil 

penghayatan seniman dan lingkungan sosial budaya masyarakat yang kemudian 

diekspresikan dalam wujud karya seni dan ditampilkan kepada penikmatnya, wujud 

kesenian dalam hal ini adalah tarian tradisional serta pembacaan syair yang diiringi alat 

musik lokal yang ditampilkan setiap ada kegiatan di rumah adat ini. Kebiasaan 

menyambut para bangsawanpun juga akan dilakukan atraksi Angngaru.72  

Selain itu, ada juga kesenian yang dinamakan Lanca, sebuah kesenian yang 

dilaksanakan di depan rumah adat Caile. Lanca ini dilakukan oleh para pemuda dengan 

cara mengadu kekuatan betis mereka.73 Namun, seiring perkembangan zaman kegiatan 

ini tidak lagi dijumpai di rumah adat.  

Hal ini sejalan dengan hakikat keseniaan sebagaimana kesenian memiliki 

fungsi dan peranan yang cukup penting bagi masyarakat pedukungnya. Lahirnya suatu 

jenis kesenian memiliki fungsi masing-masing bagi kehidupan masyarakat.74 Penulis 

 

71Rijal Akhyarul, “Tradisi Massawe To Tamma di desa Lekopadis Kecamatan Tinambung, 

Kabupaten Polewali Mandar (Studi Budaya Islam)” Skripsi. (Makassar : Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2020), hal. 32. 

72Darmawati dg. Tabunga, (59 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

73Asri Dg. Rurung, (52 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 

74Rikza Fauzan dan Nashar, “Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis 

dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang)”. Jurnal Candrasangkala Vol. III 

No.1 (Tahun 2017), h. 5. 
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melihat bahwa terdapat perubahan fungsi pada rumah adat Caile dari waktu ke waktu 

inilah yang mendasari beberapa kesenian tidak lagi dilaksanakan di Caile. 

4. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

Penerapan nilai sosial terhadap rumah adat Caile dapat dilihat dari aktivitas 

yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak yang mengunjungi rumah adat Caile, bukan 

hanya dari masyarakat desa Pao tetapi juga dari luar kabupaten Gowa. Kedatangan 

mereka memiliki tujuan yang beda-beda, ada yang bertujuan silaturahmi ke tempat 

nenek moyangnya, ada juga yang datang ke rumah adat Caile sebagai tempat syukuran 

setelah panen dan sebagainya. 

Rumah adat Caile sebagai tempat musyawarah yang berarti sarana perundingan 

pemikiran serta pertimbangan permufakatan atau konsultasi dengan cara meminta 

nasehat atau pandangan kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan.75 Musyawarah ini dimaksudkan untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang ada di kerajaan Pao, baik dalam persoalan masyarakat 

maupun pemerintahan. Musyawarah ini menempatkan manusia pada posisi yang 

sederajat untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama dalam kehidupan 

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menciptakan 

keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.76 

Nilai sosial yang paling penting dari rumah adat Caile adalah gotong royong 

dan kerja sama. Gotong royong inilah yang menjadi nilai yang mendorong berbagai 

aktivitas dalam hidup bermasyarakat. Menurut Koentjaraningrat dalam jurnal 

 

 75Syamzan Syukur, “Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Persfektif Sejarah”. 

Jurnal Farabi Vol. X, No. 2 (Desember 2013), h. 133. 

 76Syamzan Syukur, “Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Persfektif Sejarah”. h. 

142. 
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Muhammad Fitri mengemukakan bahwa gotong royong merupakan bentuk pengarahan 

yang bersumber dari luar kalangan keluarga untuk menambah kekurangan tenaga pada 

masa sibuk dalam lingkup aktivitas di masyarakat.77 

 Wujud kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat terlihat pada saat renovasi 

rumah adat, masyarakat berbondong-bondong membawa bahan atau material yang 

berbeda-beda, bahkan ada yang membawa makanan untuk para pekerja tersebut.78 

Selain gotong royong dan kerja sama, perlu dilakukan komunikasi yang baik untuk 

menghasilkan bangunan yang kuat dan menarik. Berbagai lapisan masyarakat ikut 

terlibat dalam merenovasi warisan nenek moyang tersebut, mulai dari pengambilan 

bahan material, pembuatan kerangka bangunan serta pada pembangunannya hingga 

selesai. 

  

 

77Muhammad Fitri, “Nilai Sosial Religi Tradisi Manopeng pada Masyarakat Banyiur”. 

Kalpataru. Vol. VII, No. 2, (Desember 2021): h. 65. 

78Boko Dg. Tunru, (74 tahun), Tokoh Masyarakat Pao, Wawancara. Pao, 23 Mei 2022. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan masalah pokok dan sub masalah serta kaitannya dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa kesimpulan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Rumah adat Caile merupakan situs sejarah yang dibangun oleh Dampangia 

pada tahun 1468 atau pertengahan abad 15 M. Seiring berjalannya waktu dan 

perkembangan zaman, rumah adat Caile mengalami banyak perubahan desain 

maupun materialnya. Begitu pula dengan fungsi rumah adat Caile dari zaman 

ke zaman yaitu pada zaman pra Islam, zaman Islam dan zaman modern. Pada 

arsitekturnya sendiri juga terbagi atas tiga bagian, yaitu Ulu Bola (bagian atas) 

Kale Bola (bagian tengah) dan Siring (bagian bawah). 

2. Peran rumah adat Caile tidak hanya sebagai sarana pelaksanaan upacara adat 

atau sebagai tempat tinggal Dampangia beserta keluarganya, tetapi juga 

berperan sebagai tempat pengambilan keputusan bagi masyarakat di sekitar 

rumah adat tersebut. Adapun fungsi rumah adat Caile pada masa sekarang yaitu 

sebagai tempat tinggal keturunan dari Dampangia, sebagai museum yang 

menyimpan benda-benda peninggalan kerajaan, sebagai tempat mengingat 

leluhur dan bersilaturahmi. 

3. Rumah adat Caile sebagai salah satu warisan budaya yang ikonik bagi 

masyarakat Pao memberikan pengaruh pada pola hidup masyarakat. Beberapa 

pengaruh rumah adat Caile seperti pada nilai religi dan spiritual, nilai filosofis, 

nilai budaya dan seni serta nilai sosial kemasyarakatan. 
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B. Implikasi 

Rumah adat Caile di Desa Pao kecamatan Tombolo Pao adalah bentuk warisan 

budaya yang dapat memperkuat rasa persatuan masyarakat Pao. Oleh karena itu, rumah 

adat tersebut perlu dijaga dan dipertahankan. Keyakinan masyarakat terhadap 

kesakralan rumah adat tersebut membuat keberadaannya menjadi salah satu warisan 

budaya terpenting di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat mengembangkan keberadan rumah adat Caile sebagai 

warisan budaya. 
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